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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 

 
Penulisan transliterasi Arab-Latin pedoman transliterasi Arab-Latin sesuai 

pada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan  RI  No.  158  tahun  1987  dan  No.  0543  b/U/1987  Tertanggal  22 

Januari 1988 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

A.  Konsonan Tunggal 

 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 - Ba B ب

 - Ta T ث

 S|a‟ S| S (dengan titik diatas) ث

 - Jim J ج

 Ha‟ H H (dengan titik ح
dibawah) 

 - Kha‟ Kh خ

 - Dal D د

 Zal Z| Z (dengan titik diatas) ذ

 - Ra R ر

 - Zai Z ز

 - Si@n S س

 - Syin Sy ش

 Sad Ş S(dengan titik dibawah) ص

 Dad D D(dengan titik ض
dibawah) 

 Ta T T(dengan titik dibawah) ط

 Za Z Z(dengan titik dibawah) ظ

 Ain „ Koma terbalik keatas„ ع

 - Gain G غ

 - Fa F ف

 - Qaf Q ق

 - Kaf K ك

 - Lam L ل

 - Mim M م

 - Nun N ن

 - Wawu W و
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 - Ha H ه

 Hamzah   ُ Apostrof ء

 - Ya‟ Y ي
 
 
 
 

B.   Vokal 

 
Dalam bahasa Arab vokal seperti bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal 

tunggal(monotong) dan vokal rangkap(diftong). 

1.   Vokal Tunggal 

Dalam bahasa Arab vokal tunggal dilambangkan dengan tanda atau 

harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut: 
 
 
 

Tanda Nama Huruf 
Latin 

Nama Contoh Ditulis 

  َ Fathah A A   

  َ Kasrah I I م ن ر  َ  Munira 

  َ 
  َ 

Dhammah U U   

 

2.   Vokal Rangkap 
 

 
Dalam bahasa Arab vokal rangkap dilambangkan berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama Contoh Ditulis 

َ  ي  Fathah dan 
ya 

Ai a dan i كيف  Kaifa 

َ  و  Ksrah I I هول  Haula 
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C.   Maddah(vokal panjang) 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya sebagai berikut: 
 

 
 

Fathah Alif ditulis Contoh                     لاس ditulis la 
Fathah Alif maks r ditulis Contoh            سيعى          diutlis Yas‟ 
Kasrah Y ‟ mati ditulis i Contoh           مجيد          ditulis Maj 
Dhammah Wau mati ditulis Contoh          يقول          ditulis Yaq 

 

D.  Ta‟Marbuthah 

1.   Bila dimatikan, maka ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang telah 

terserap  menjadi  bahasa  Indonesia,seperti  salat,  zakat  dan  sebagainya. 

Contoh: هبت  dibaca hibah
 

2.    Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t: 

Contoh: اللت نعمج   dibaca ni‟matull h
 

E.  a ddah Tas d d 

 
Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap, contoh: 

 
ع            دة  Ditulis „iddah 

 
F.  Kata sandang Alif L m 

 
Bila diikuti huruf qamariyah atau syamsiyah diulis Al, contohnya: 

 
ا             لرجل  Ditulis Al-Rajulu 

 
G.  Hamzah 

 
Hamzah yang terletak diakhir atau ditengah kalimat ditulis apostrof, 

sedangkan hamzah yang terletak diawal kalimat ditulis alif. Contoh: يشئ  ditulis 

ai‟un
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H.  Huruf Besar 

 
Huruf besar dalam tulisan Latin digubakan sesuai dengan ejaan yang 

diperbaharui(EYD). Contohnya: Penulisan kata pada susunan kalimat bisa ditulis 

berdasarkan bunyi atau  pengucapan  atau  penulisannya.Contoh:  ا لسنت  ditulis لها 

ahlussunnah atau ahl al-sunnah. 
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ABSTRAK 

 
KAMALUDDIN (30600116102) 2022, Lembaga Kepemudaan Dan Penguatan 

Civil Society Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jneponto. Dalam struktur 

masyarakat sebelum hadirnya sebuah Negara ada kelompok kecil yang ada di 

dalamnya. Baik kelompok yang hadir secara alamia maupun kelompok yang di 

bentuk melalui masyarakat adat. Dalam struktur masyarakat tentu secara sosial 

memiliki garis ekonomi yang berbeda-beda ada yang yang memiliki ekonomi 

yang tinggi maupun yang redah. Dalam membicarakan Civil Society di Indonesia 

memerlukan kejelasan mengenai kerangka teori mana yang akan di pakai. 

Pengertian civil society sebagai gagasan etis di gunakan oleh beberapa pemikir 

pencerahan. Salah satu tokohnya adalah adam fergusun, filsuf dari scotlandia yang 

melihat civil society sebagai sebuah visi etis dari sebuah masyarakat. Kehadiran 

civil society menjadi sebuah langkah awal untuk memperkuat masyarakat lokal 

dalam sistem struktur sosial. 

 
Hal  ini  lah  yang  kemudian  terjadi  di  Kecamatan  Bontoramba  kabupaten 

jeneponto. hadirnya sebuah gerakan civil society yang berawal dari kelompok 

pemuda yang ada di setiap desa. Hadirnya lembaga kepemudaan di kecamatan 

bontoramba bukan hanya sebagai penguatan untuk struktur sosial di masyarakat 

saja tapi juga menjadi pengontrol untuk pemerintah yang ada di sana. 

Dalam metode penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif 

deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitik beratkan pada 

keutuhan (entity) sebuah fenomena. Dalam rangka mengkaji perilaku suatu 

individu atau kondisi sosialnya dengan segala subjektifitas pemaknaannya, 

Individu  dalam  pilihan  sikap  dan  tindakannya  tidaklah  berdiri  sendiri  tapi 

memiliki keterkaitan. 

 
Dari hasil penelitian ini lembaga kepemudaan dan penguatan civil society di 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Lembaga kepemudaan dan 

pemerintah harus bekerja sama dalam semua aspek tanpa melihat kepentingan 

mana yang di bawah selama itu adalah kepentingan masyarakat secara umum. 

seperti kolaborasi dalam proses gotong royong dalam, penanganan covid dengan 

sosialisasi bersama di masyarakat, prses penyaluran bantuan sosial, dan proses 

kerja sama dalam bidang kesehatan dan olahraga. 
 

 
 

Kata kunci: Lembaga Kepemudaan, Masyarakat, dan Pemerintah
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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 

A.  Latar belakang 

 
proses kehidupan bermasyarakat tentu memiliki banyak kelompok yang 

ada di dalamnya. Baik masyarakat yang memiliki garis ekonomi yang tinggi 

maupun masyarakat yang memiliki garis ekonomi yang rendah. Dalam 

pengertiannya masyarakat pada awalnya adalah “union of families” mas arakat 

merupakan kumpulan keluarga-kelurga. Hadirnya sebuah masyarakat berasal dari 

individu-individu kemudian berkumpul sehingga menjadi sebuah kelompok.. 

kelompok itulah yang berkembang menjadi sebuah masyarakat yang menciptakan 

peradaban di bumi. Masyarakat adalah sejumlah manusia yang jadi satu kesatuan 

golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama. Selain 

itu, Masyarakat bisa diartikan sebagai salah satuan sosial dalam sistem sosial, atau 

kesatuan hidup manusia. 

Dalam membicarakan Civil Society di Indonesia memerlukan kejelasan 

mengenai  kerangka  teori  mana  yang  akan  di  pakai.  Pengertian  civil  society 

sebagai gagasan etis di gunakan oleh beberapa pemikir pencerahan. Salah satu 

tokohnya adalah adam fergusun, filsuf dari scotlandia yang melihat civil society 

sebagai sebuah visi etis dari sebuah masyarakat. Ferguson menggunakan 

pemahaman ini untuk mengantisipasi sebuah perubahan sosial yang akan terjadi 

setiap waktu. Jika kita merujuk kepada prespektf historis yaitu tentang masyarakat
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komunal primitive. hadirnya kelompok ini berasal dari individu ke individu lain 

yang memiliki satu tujuan yang sama yaitu mencari proses kehidupan dengan 

proses nomaden atau berpindah-pindah. Masyarakat komunal primitif, yaitu 

masyarakat yang proses produksinya masih menggunakan alat-alat yang sangat 

sederhana.   Pada   tingkatan   ini   alat-alat   produksi   dimiliki   secara   bersama 

(komunal). Pada dasarnya Masyarakat komunal ini belum mengenal hak milik 

pribadi, sehingga nilai surplus belum ada pada masa ini. Pola produksi pada saat 

itu masih terbatas pada kebutuhan konsumsi pribadi. Manurut para ahli, bahwa 

ciri   masyarakat   primitif   adalah   terbatasnya   produksi   barang-barang   pada 

kebutuhan individu dan tiadanya sistem politik yang terpisah dalam komunitas.1 

Masyarakat adalah fenomena antar waktu. Masyarakat terjelma bukan 

karena keberadaannya di satu saat dalam perjalanan waktu. Tetapi ia hanya ada 

dalam waktu. dia adalah jelmaan waktu. Masyarakat ada setiap saat dari masa lalu 

ke  masa  mendatang  yang  selalu  memiliki  warna  baru.  Kehadirannya  justru 

melalui fase antara apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Dalam 

masyarakat kini terkandung pengaruh, bekas, dan ciplakan masa lalu serta bibit 

dan  potensi  untuk  masa  depan.  Sifat  berprosesnya  masyarakat  secara  tersirat 

berarti bahwa fase sebelumnya berhubungan sebab-akibat dengan fase kini dan 

fase kini merupakan persyaratan sebab-akibat yang menentukan fase berikutnya.2 

Masyarakat komunal primitive pada awalnya hadir di wilayah hutan 

belantara yang belum mengetahui proses bercocok tanam. mereka hanya ketahui 

proses berburu untuk melanjutkan kehidupan bersama kelompoknya. Masyarakat 

1 Ken Budha Kusumandaru, Karl Marx, Revolusi dan Sosialisme: Sanggahan Terhadap 

Franz Magnis Suseno, (Yogyakarta:Insist Presss, 2003), hlm.68 
2 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial(Jakarta: Prenada, 2007), hlm.15
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komunal primitive jauh dengan proses kehidupan masyarakat modern yang saat 

ini. mereka sepenuhnya menggunakan proses berburu atau mempertahankan 

hidupnya secara alamiah tanpa mempergunakan alat yang modern. 

Indonesia selain di kenal sebagai Negara yang besar dan berbudaya juga di 

kenal sebagai Negara yang banyak melahirkan tokoh-tokoh bangsa yang mampu 

mengubah tatanan sosial yang ada. Bukan hanya dalam konteks Indonesia saja 

tetapi dalam taraf internasional juga. Lihat saja peranan soekarno yang menjelajah 

hingga kenegara barat untuk memperkuat diplomasi dan menjadi inisiator 

perdamaian dalam sebuah konflik yang terjadi. Kehidaran tokoh dalam setua 

kelompok organisasi atau masyarakat sangat mempengaruhi tatanan yang ada dan 

bisa mengubah kondisi yang terjadi. Budi Utomo merupakan organisasi pertama 

yang ada di Indonesia dan disusun dengan bentuk modern. 

Berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 menandai perkembangan baru 

dalam sejarah bangsa Indonesia. Van Deventer mengatakan “ India negeri cantik 

jelita ang selama ini tidur n en ak kini telah bangkit”. Pers Belanda juga 

berkomentar tentang berdirinya Budi Utomo dengan kata-kata “Java vooruit” 

Jawa Maju dan “Java onwaakt” Jawa Bangkit Budi Utomo.3 

 
Tanggal  berdirinya  Budi  Utomo  selalu  diperingati  bangsa  Indonesia 

sebagai Hari Kebangkitan Nasional, 4  karena merupakan organisasi pergerakan 

pertama sekalipun waktu didirikan masih bersifat kedaerahan. Kata Nasionalis 

indonesia nama Indonesia sebelum 1922 belum dipakai, sebelumnya masih istilah 

Hindia Belanda. Namun demikian Budi Utomo mempelopori berdirinya 

3 Pierre Bourdjieu, Intelektual Kolektif (Sidoerjo : Kreasi Wacana,2011) ,h. 30. 
4 G. Moedjanto, Indonesia Abad ke-20 Dari Kebangkitan Nasional sampai 

Linggarjati, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 28.
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perkumpulan moderen yang lain. Arah perkembangan pergerakan Budi Utomo 

adalah nasionalis 

Organisasi Budi Utomo bergerak di bidang sosial yang menitik beratkan 

pada masalah-masalah pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Keanggotaannya 

yang mula-mula terbatas hanya pada orang-orang Jawa dan Madura, kemudian 

meluas hingga mencakup Bali. Lahirnya tujuan organisasi Budi Utomo 

membangkitkan semangat kebangsaan atau nasionalisme bangsa Indonesia pada 

masa tersebut. 

Tidak berselang lama sesudah berdirinya Budi Utomo, segera di ikuti 

dengan tumbuhnya organisasi-organisasi lain seperti SarekatIslam, Indische Partij, 

Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Taman Siswa, Jong Pasundan, Jong Sumatera, 

Jong Celebes, Jong Ambon, dan sebagainya. Berdirinya organisasi tersebut 

memberikan wadah sosial kaum terpelajar sekaligus memberikan identitas baru 

kepada  generasi  muda  terpelajar.  Memang  perlu  diakui  bahwa  etnosentrisme 

masih kuat dan cakrawala mental belum dapat mentransendensikan faktoretnisitas. 

Di pihak satu, generasi muda secara keseluruhannya menampilkan citra pluralistik 

serta etnisitas yang mencolok dan di pihaklain menampilkan etnonasionalisme. 

Transformasi dari etnonasionalisme menjadi nasionalisme sepenuhnya adalah 

proses yang amat krusial dan hanya dapat dilaksanakan melalui aksi massa.5 Aksi 

massa ini benar-benar terwujud melalui Manifesto Politik tahun 1925 dan Sumpah 

Pemuda  Tahun  1928  Salah  satu  perkumpulan  yang  memakai  nama  Indonesia 

ialah Perhimpunan Indonesia (PI) yang sebelumnya lebih dikenal dengan nama 

 
5 Sartono Kartodirdjo, Ideologi dan Teknologi Dalam Pembangunan Bangsa, (Jakarta: 

PabelanJayakarta, 1999), h. 61-62
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Indische Vereeniging, sebagai organisasi terkemuka mahasiswa Indonesia di 

Belanda. Sumpah Pemuda berskala lebih besar dan terbuka, iebih massal dan 

dihadiri   oleh   lebih   banyak   pemuda,   lebih   bergairah   dan   bersemangat 

sehingga lebih banyak member inspirasi dan publisitas. Nasionalisme Indonesia 

makin terwujud dengan hasil Kongres Pemuda II tanggal 27-28 Oktober 1928 

yang   diselenggarakan   oleh   Perhimpunan   Pelajar-Pelajar   Indonesia   (PPPI) 

yang didirikan tahun 1926 di Jakarta. Sumpah pemuda memiliki tujuan yaitu 

kesatuan yang kuat dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme mereka. Penyatuan 

sikap, ego dan konsep hingga lahirlah nasionalime dalam diri pemuda di bangsa 

Indonesia. 

Nasionalisme  tersebut  dapat  menjadi  modal  besar  dan  utama  untuk 

menjaga eksistensi dan menjaga konsistensi dari kedaulatan suatu negara. Melihat 

sejarah tentang bagaimana nasionalisme terbentuk di Indonesia maka generasi 

muda akan mendapatkan sebuah gambaran dan akan mengetahui maksud dari 

terbentuknya nasionalisme Indonesia. Penggambaran Benedict Anderson melalui 

komunitas-komunitas terbayangnya melihat dan memahami studi kasus yang telah 

disajikan  sebelumnya  merupakan  semangat  persatuan  atau  kebangsaan  yang 

dalam hal ini nasionalisme adalah sesuatu yang abstrak. Hal tersebut memberikan 

penjelasan bahwa bangsa adalah sesuatu yang terbayang, karena persatuan yang 

telah terbangun mengalami benturan dengan dimensi ruang dan waktu dalam 

wadah bangsa. Nasionalisme merupakan semangat kebangsaan atau persatuan 

dalam perkembangannya dijadikan sebuah paham yang menempatkan persatuan
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6dari berbagai elemen sebagai sesuatu yang vital ada dalam jiwa setiap individu 

yang bernaung dalam suatu komunitas. 

Keadaan semacam itulah yang telah diterima menjadi sebutan ideal dalam 

bentuk komunitas yang lebih besar. Melihat kajian tersebut, dalam kajian ini perlu 

diberikan penjelasan khusus mengenai pengertian nasionalisme dari berbagai 

macam ahli, yang diawali dengan pemahaman terhadap istilah “bangsa”Selain itu 

pemuda  juga  memiliki  jiwa  gotong  royong  yang  tinggi  yang  didasari  dari 

kesadaran terhadap lingkungannya. Inilah salah satu keunikan tersendiri dari 

pemuda yang ada di Indonesia yang berbeda dengan di Negara lain. Jiwa gotong 

royong ini telah diadopsi secara kecil yang di tanamkan oleh orang tua dan kultur 

budaya yang ada. Namun kadang juga kelompok pemuda terkadang memiliki 

perbedaan pangan dengan kelompok orang tua baik secara pemikiran maupun 

secara pandangan. Perbedaan pandangan Bukan hanya terhadap kelompok orang 

tua saja juga terkadang hadir  dari  sesama kelompok  pemuda. Hal  ini pernah 

terjadi kepada dua tokoh bangsa Indonesia yaitu soekerno dan muh hatta. 

Perdebatan itu mengenai dua pandangan yaitu muh hatta mengingingkan Negara 

kesatuan republik Indonesia menjadi sistem pederasi di mana setaip wilayah di 

berikan kebebasan secara otonomi namun soekarno menolaknya. Soekarno 

mengingkan Indonesia menerapkan sistem federasi yaitu tetap dalam satu naungan 

yaitu repeblik Indonesia. namun dari perbedaan pandangan itu dua tokoh tersebut 

tidak pernah berklik secara fisik seperti yang sering terjadi beberapa kelompok 

yang lain kususnya pada konteks sekarang. 

 
6 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Negera Demokrasi Dan Civil Society ( Yogyakarta : Graha Ilmu, 

2012), h.82
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Dalam perkembangannya gerakan pemuda pasca reformasi semakin 

berkembang pesat, hal ini di buktikan dari hadirnya beberapa kelompok organisasi 

yang kemudian di bentuk oleh pemuda baik dari organisasi yang berbasis islam 

maupun dari organisasi yang paling kiri sekalipun. Bukan hanya itu organisasi 

seperti bui yang bertebaran di mana-mana. Mulai dari sektor kota,daerah hingga 

masuk di pedesaan. Ada banyak organisasi yang hadir pada saat sekarang ini 

contohnya seperti karang teruna. Sebuah organiasi yang memiliki struktur mulai 

dari pusat hingga kepedesaan. Karang teruna lahir pada tanggal 26 september 

1960 di kampung melayu jakarta. Kehadiran organisasi tersebut tentu 

menghadirkan sebuah perubahan tersendiri dalam lingkungan pemuda maupun 

lingkungan masyarakat. Kehadiran lembaga kepemudaan tentu memiliki peranan 

tersendiri selain menjadi tempat untu berproses terhadap pemuda juga berfungsi 

sebagai   lembaga   control   untuk   pemerintah   setempat   dalam   pengambilan 

keputusan yang di keluarkan. Lembaga kepemudaan kususnya di desa tentu bisa 

menjadi mitra kerja dan mitra kritis bagi pemerintah serta bisa menjadi pengurai 

konflik dan alat konsolidasi dalam masyarakat. 

Dalam Al-Quran mengenai penguatan masyarakat ummat dijelaskan dalam 

 
QS. Ali-Imran Ayat/3: 110. 

ٱلمنكر ع ن  وتنهنو  بٱلمعورف  تأمنور   للناس   أخرتج   خير ةمأ  كنتم  
و أكثرهم

ٱلفسقنو  
ٱلمؤمننو منهم  لهم  خيرا  لكان  ٱلكتب  أهل  ءانم  ولو  بٱلل  وتؤمننو 

Terjemahnya: 
“kamu   adalah  umat  yang  terbaik   yang   dilahirkan  untuk   manusia, 

menyuruh  kepada  yang  ma'ruf,  dan  mencegah  dari  yang  munkar,  dan 
beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih 
baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan 
mereka adalah orang-orang yang fasik.”
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Setelah Allah menjelaskan kewajiban berdakwah bagi umat Islam dan 

menjaga persatuan dan kesatuan, maka dalam ayat ini dijelaskan bahwa kewajiban 

tersebut dikarenakan kamu (umat Islam) adalah umat terbaik dan paling utama di 

sisi Allah yang dilahirkan, yaitu ditampakkan untuk seluruh umat manusia  hingga 

akhir zaman, karena kamu menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari 

yang  mungkar  dan  beriman  kepada Allah  dengan  iman  yang  benar, sehingga 

kalian  menjalankan  perintah-Nya  dan  menjauhi  larangan-Nya  serta  beriman 

kepada   rasul-rasul-Nya.   Itulah  tiga   faktor   yang  menjadi  sebab  umat   Islam 

mendapat julukan umat terbaik. Sekiranya Ahli Kitab beriman sebagaimana umat 

Islam beriman, menyeruh untuk menghindari yang makruf dan mencegahnya serta 

tidak bercerai berai dan berselisih tentang kebenaran ajaran agama Allah, tentulah 

itu lebih baik bagi mereka. Kenyataannya di antara mereka ada yang beriman 

sebagaimana imannya umat Islam, sehingga sebagian kecil dari mereka ini pantas 

mendapat julukan sebaik-baik umat, namun kebanyakan mereka adalah orang- 

orang fasik,  tidak  mau mengikuti petunjuk  dan  tidak  taat  kepada  Allah  serta 

mengingkari syariat-Nya. 

Pada dasarnya tujuan awal didirikannya organisasi adalah sebuah wadah 

untuk kaum muda dan masyarakat. Dalam organisasi proses bimbingan untuk 

melakukan kebaikan dan menyerukan melawan kemungkaran itu sangat jelas
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seperti yang tertuang di satiap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 

organisasi. Organisasi secara universal menyerukan kepada kebaikan dan 

mencegah kemungkaran. Contohnya di organisasi setiap individu di ajari untuk 

memperbaiki ilmu pengetahuan lewat kajian dan diskusi, kemudian mencegah 

kemungkaran. di organisasi setiap individu telah di bekali pemahaman tentang 

bahaya korupsi,kolusi dan nepotisme. dalam konteks hukum korupsi merupakan 

kejahatan yang extraordinary crimes atau kejahatan yang sangat luar biasa. 

Sedangkan dalam konteks agama korupsi bisa di kategorikan sebagai tindakan 

yang mengambil hak orang, artinya sebuah tindakan yang melawan norma-norma 

agama yang bersifat suatu kejahatan yang sangat di larang karena bisa 

menyebabkan kemiskinan dan perampas hak bagi setiap manusia. Bukan hanya 

itu di organisasi pula setiap individu di latih kepekaan sosialnya dengan ikut andil 

dalam proses pemberian bantuan ketika ada bencana alam, donor darah, dan 

kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Jadi kesimpulan dari ayat di atas adalah 

organisasi merupakan instrument untuk mencegah masyarakat dari kemungkaran 

dan menyeruh kepada kebaikan. setiap orang yang tergabung di dalamnya harus 

ikut andil dalam proses tersebut. Kemudian hal ini terjadi di salah satu Kecamatan 

di Kabupeten Jeneponto tepatnya di kecamatan bontoramba. Kehadiran organisasi 

kepemudaan menjadi bahan perbincangan tersendiri baik di pemerintahan maupun 

di  masyarakat.  kususnya  di  beberapa  desa  di  kecamatan.  Contohnya  di  desa 

baraya yang bernama kerukuanan pemuda desa baraya (KPDB), desa bulisibatang 

yang bernama himpunan pemerhati desa bulusibatang (HPDB), desa kareloe 

himpunan pemuda pelajar desa kareloe (HPPK), desa tanammwang (GENRETA)
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generasi penerus desa tanammang, (KOPRAL) desa bangkala loe, pemuda 

muhamdiyah kecamatan bontoramba dan beberapa desa yang lain. Juga dalam 

konteks kecamatan hadir sayap atau ranting dari muhammadiyah yaitu PC 

muhammadiyah barobo. Organisasi-oranisasi tersebut didirikan secara independen 

oleh kelompok pemuda dan ada juga hadir dari sayap organisasi kemasyarakatan. 

Kehadiran organisasi Ini menjadi sebuah sinyal yang kuat bahwa pemuda di 

kecamatan bontoramba tersebut tidak pasif namun aktif. 

Jika di lihat dari beberapa tahun kebelakang sekitar tahun 2008 hingga 

 
2013 yang lalu. Gerakan kepemudaan di kecamatan bontoramba untuk membuat 

suatu wadah organisasi itu sangatlah sulit. Dalam kondisi tersebut tak adanya 

orang yang mencoba untuk memberikan dorongan kepada pemuda untuk 

mendirikan suatu wadah organisasi. karna tidak adanya kelompok pemuda 

mendirikan sebuah lembaga sehingga antara desa kadang melakukan sebuah 

tindakan kriminal ataupun tauran antara desa lantaran tidak adanya wadah 

silatuhmi dan wadah konsolidasi untuk menyatukan persepsi antara sesama 

pemuda. Kehadiran lembaga kepemudaan tentu menjadi sinyal bagi masyarakat 

itu sendiri. bukan hanya untuk mengorganisir kelompok pemuda tetapi sebagai 

wadah penyambung lidah untuk penguatan civil society di tingkat daerah. seiring 

berjalannya waktu hadirnya lembaga-lembaga di kecamatan bontoramba 

memberikan peran yang sangat baik. sekitar tahun 2015 silam gerakan pemuda 

dalam konteks demokrasi itu sangatlah terbatas. Sebab tidak adanya ruang untuk 

mengaktualkan suatu konsep yang di tawarkan pemuda ke kepemerintah. itulah
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kenapa kepemudaan 7  mengalami fase kekurangan nalar kritis dan kehilanngan 

nilai tersendiri di masyarakat. Kehadiran lembaga tersebut bukan hanya sebagai 

wadah berproses untuk pemuda namun juga tempat konsolidasi untuk membantu 

memperkuat kesadaran akan pentingya sebuah penguatan demokrasi di kalangan 

masyarakat. 

Kehadiran lembaga kepemudaan di Kecamatan Bontoramba bukan hanya 

sebagai sarana belajar untuk memproduksi massa tetapi sebagai sarana 

membangkitkat semangat pemuda dalam membangun desanya masing-masing. 

Kehadiran   lembaga   kepemudaan   di   Kecamatan   Bontoramba   juga   telah 

memperkuat   civil   society   dalam   konteks   demokrasi.   Jika   melihat   dari 

histobiografi sebelum hadirnya lembaga kepemudaan sarana untuk menyampaikan 

aspirasi  bagi  masyarakat ke kepemerintah itu  sangatlah  terbatas.  Sebab, tidak 

adanya power yang di tunjukan sehingga dalam setiap pengambilan keputusan 

tidak pernah di dengar. Kehadiran lembaga kepemudaan sebagai wadah untuk 

mengorganisir segala keluhan masyarakat lalu di sampaikan ke ruang pablik 

kususnya kepemerintah. 

Oleh kerena itu  penulis tertarik untuk  meneliti sebuah fenomena yang 

terjadi di Kecamatan bontoramba sebagaimana yang telah di jabarkan tersebut di 

atas dengan Judul “Lembaga Kepemudaan Dan Penguatan Civil Society 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto” 

B.  Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

 
1.    fokus penelitian 

 

 
7 Muhammad As Hikam, Islam Demokratisasi Dan Pemberdayaan Sivil Society (Jakarta : 

Erlangga, 2000),h 63
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Berdasarkan judul di angkat, maka fokus penelitian penulis adalah 

Lembaga Kepemudaan dan Penguatan Civil Society (Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto). 

2.    Deskripsi fokus 

 
Untuk mempertegas dari judul penelitian di atas maka penulis 

akan mengurai sehingga dapat di pahami dengan jelas sebagai berikut: 

a. Bagaimana gerakan lembaga kepemudaan sejak beberapa tahun 

belakangan 

b. Menganalisis peranan lembaga kepemudaan sebagai alat penguatan 

civil society di setiap desa yang ada di Kecamatan.Bontoramba 

c. Respon pemerintah dan masyarakat terhadap hadirnya lembaga 

pemudaan di Kecamatan. Bontoramba. 

C.  Rumusan Masalah 

 
Bersadarkan dari latar belakang adapun rumusan masalah yaitu: 

 
1.   Apakah faktor yang melatar belakangi terbentuknya lembaga kepemudaan 

di Kecamatan Bontoramba. 

2.   Bagaimana peran lembaga kepemudaan dalam memperkuat gerakan Civil 

 
Society di Kecamatan Bontoramba. 

 
D. Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu 

 
Dengan memperhatikan judul yang diangkat, maka sumber data yang 

diperlukan berkenaan dengan buku-buku atau literature yang berbicara tentang 

masalah adanya sebuah konflik yang terjadi di lingkungan pemuda, apa dampak 

yang di hadirkan dan bagaimana rentetan sejarah gerakan pemuda di inonesia.
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belum banyak dibahas sebagai karya ilmiah secara mendalam, khususnya pada 

jurusan ilmu politik 

Sebatas  pengetahuan  peneliti,  beberapa  referensi  yang  relevan  dengan 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1.  Agus prasinto. Jurnal dengan judul “Peran organisasi kepemudaan dalam 

membangun karakter pemuda dan implikasinya terhadap ketahanan pribadi 

pemuda” jurnal ini membahas tentang gerakan organisasi dalam 

membangun karakter pemuda. 8 

2. Hardjito.  Buku  ini  berjudul  “Risalah  gerakan  pemuda”  ang  membahas 

tentang gerakan pemuda sebelum kemerdekaan Indonesia hingga masuk 

ke zaman orda lama. . 9 

3. Baharuddin. Mahasiswa alumni fakultas ushuluddin filsafat dan politik uin 

alauddin Makassar menulis dalam bentuk skripsi pada tahun 2017 dengan 

judul “Pemuda karang teruna dan pembangunan di Desa Alenanka 

Kecamatan injai  elatan  Kabupaten injai” skripsi  ini membahas  tentang 

peran karang taruna dalam mengawal proses pembangunan di desa 

alenenka. 10
 

4. Demokrasi  dan civil society,muhamad  AS  hikam. Buku  ini membahas 

perihal perkembangan civil society dari masa ke masa. Memberikan 

 

 
 

8 Agus Pransinto, “Peran organisasi kepemudaan dalam membangun karakter pemuda 

dan implikasinya terhadap ketahanan pribadi pemuda”, Jurnal Gerakan Organisasi, (April 2000), 

Hlm 23. 
9 Hardjito, “Risalah Gerakan Pemuda”, Buku Risalah Gertakan Pemuda Pasca Orde 

Lama, (Desember 2006), Hlm 75. 
10 Baharuddin, “Pemuda karang teruna dan pembangunan di Desa Alenanka Ecamatan 

Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”, Skripsi (Makassar, Fak. Ushuluddin Filsafat dan Politik. 
Universitas Islam Negeri, 2015).
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gambaran bagaiman proses hadirnya civil society dan gerakan yang di 

lakukan11
 

5. Elite lokal dan Civil society karya yang di tulis oleh yusron yang berbicara 

perihal gerakan civil society sebagai elite lokal dalam konteks Negara. 12
 

6. Partai politik dan kelompok-kelompok penekan sebuah buku yang di tulis 

oleh Maurice Duverger seorang ilmuwan sosial yang membahas antara 

pendekatan struktur terhadap organisasi partai dengan pengakuan terhadap 

perbedaan-perbedaan kultural. 

7. Konsep dan teori gerakan sosial, buku ini di tulisa oleh Oman sukmana 

jika kita melihat gerakan sosial lebih dekat, sebenarnya gerakan sosial 

sudah cukup lama telah menjadi studi tersendiri di barat. Dan menjadi 

suatu  terosi  yang  di  pake  di  beberapa  kalangan.  Buku  ini  mengupas 

tentang bagaimana presktek dan pemetaan gerakan sosial yang ada. 

Dalam karya yang di tulis oleh muhamad as hikam islam demokrasi dan 

permberdayaan   sipil   society   terkait   tentang   peran   sivil   society   dalam 

pemberdayaan demokrasi. Dalam karya ini di jelaskan perlunya satu individu 

terlibat dalam masyarakat dan memberikan wacana dan kiprah kehidupan 

masyarakat yang mempunyai nilai yang lebih menekankan kepada Demokrasi dan 

civil society kepada corak gerakan islam. Kemudian di bagian ketiga karya 

Baharuddin  skripsi  ang  di  tulis  olehn  a  ang  berjudul  “Peran  Karang  Taruna 

Dalam Proses Pembangunan Di Desa Alenka” dalam kar a skripsi ini lebih 

 

 
11 Hikam, Muhammad A S, “Perkembangan Civil Society”, Buku Perkembangan Civil 

Society, (Jakarta, Erlangga : 2000), Hlm 4 
12 Yusron “Elite lokal dan Civil society” Jurnal Elit Lokal dan Civil ociet Vol. 2 

Nomor 17 April 2001, Hlm 2-6
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membahas terkait dengan pengawalan program kerja pemerintah Desa dan proses 

penganggaran yang ada di Desa alenka Kabupaten sinja. Sedangkan dalam skiripsi 

ini ang berjudul “Lembaga Kepemudaan Dan Penguatan Civil ociet ” merujuk 

pada penguatan lembaga kepemudaan yang berbasis kepada pemberdayaan dan 

pengabdian di masyarakat. Karya Skripsi ini lebih menekankan kepada sebuah 

system organisasi yang berjalan dengan corak penguatan masyarakat desa melalui 

program pengembangan desa dan pengawalan proses kebijakan baik kebijakan 

dalam proses demokrasi maupun dalam kebijakan program kerja desa yang ada di 

kecamatan bontoramba kabupaten jeneponto. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 
1. Tujuan Penelitian 

 
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

 
a. Apakah faktor yang melatar belakangi terbentuknya lembaga kepemudaan 

di Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto ? 

b.   Bagaimana peranan lembaga kepemudaan sebagai kekuatan civil society 

dalam membangun demokratisasi di tingkat Kec. Bontoramba Kab. 

Jeneponto ? 

Dari tujuan penilitian ini akan membahas apakah faktor penting yang 

melatar belakangi sehingga lembagaan kepemudaan begitu banyak hadir di 

kecamatan bontoramba, tentu ini merupakan sebuah fenomena baru jika di lihat 

dari beberapa rentetan sejarah sebelumya. 

Kemudian kelahiran lembaga kepemudaan ini tentu memiliki peranan 

penting dalam sebuah proses demokrasi yang terjadi. Inilah yang kemudian akan
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menjadi obyek penelitian penulis untuk melihat lebih dekat proses-proses yang 

terjadi dari masa ke masa 

2.    Kegunaan Penelitian 

 
Setiap hasil penelitian tentu memiliki arti, makna dan manfaat baik 

yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun manfaat untuk 

kepentingan praktis. Hasil penelitian ini memiliki manfaat antara lain : 

a.  Manfaat Ilmiah 

 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana dan 

memberikan informasi dalam memperkaya wawasan ilmu pengetahuan serta 

sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya. 

b.    Manfaat Praktis 

 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan 

sumbangan   pemikiran   bagi   pemerintah   dan   pemuda   agar   dapat 

memberikan edukasi kepada masyarakat agar mampu berperan serta dalam 

mencegah terjadinya konflik di masyarakat. Penelitian ini juga di harapkan 

menjadi pedoman untuk di pelajari bagi generasi selanjutnya. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB II 

LANDASAN TEORETIS
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Kata  Teori  berasal  dari  bahasa  yunani  yang  berarti  melihat 

memperhatikan,  dari  pengertian  itu  bisa  dikatakan  secara  mudah  bahwa  teori 

adalah  suatu  pandangan  atau  persepsi  tentang  apa  yang  terjadi.  Sedangkan 

menurut Miriam Budiarjo pengertian teori adalah generalisasi yang abstrak 

mengenai beberapa fenomena.13 Sementara generalisasi adalah pernyataan tentang 

hubungan antara dua konsep atau lebih. Dalam menyusun generalisasi, teori selalu 

memakai konsep-konsep yang ada seperti yang ada di bawah ini . 

A. Civil Society 

 
Istilah civil society pertama kali di perkenalkan oleh adam ferguson, 

pemikir dari skotlandia, sejak itu ia senantiasa di perbincangkan dalam diskursus 

politik saat masyarakat mengalami perubahan sosial untuk mencari rumusan 

masyarakat  yang  ideal,  yang  mempunyai  pola  hubungan  seimbang  dengan 

Negara. Memperbincangkan civil society berarti mangasumsikan hubungan antara 

Negara dan masyarakat perlu di tinjau kembali, karena ada posisi yang timpang 

antara Negara dan masyarakat pada saat itu. Sementara yang di inginkan 

masyarakat adalah hubungan setara di antara keduanya. Selama masih ada 

ketimpangan selama itu pula konsep civil society menarik di perbincangkan untuk 

mencari tatanan dan pola relasi yang ideal. 

Kemudian Sebagai teks yang terbuka civil society senantiasa mengundang 

perdebatan dan karena itulah civil society kaya akan tafsir. Di Indonesia konsep 

civil society di pahami dengan perspektif yang berbeda-beda. Paling tidak tiga 

perspektif dari Hegelian, Gramcian dan Tocquevellian. Mereka yang bermazhab 

 

 
13 Miriam Budiarjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2008). h.43
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Hegelian  menekankan  pentingnya  kelas  menengah  dan  pemberdayaannya  di 

sector ekonomi. mereka yang bermazhab Tramcian dalam melihat civil society 

menekankan tentang peran penting LSM (lembaga swadaya masyarakat) untuk 

menghadapi hegemoni Negara. Mereka yang bermazhab Tecquevellian dalam 

melihat  civil  society  menekankan  pentingya  penguatan  organisasi-organisasi 

14independen dan penerapan budaya sivik untuk membangun jiwa demokrasi yang 

ada. 

Istilah civil society yang kini sering di terjemahkan dengan masyarakat 

kewargaan atau masyarakat madani, tampakanya semakin mendapat tempat di 

dalam wacana politik Indonesia. harus di akui bahwa pemahaman atas terminilogi 

tersebut masih akan terus berkembang dan kerenanya persilangan pendapat 

menjadi tidak terelakkan. Namun saya kira hal ini wajar, mengingat hal serupa 

juga terjadi di Negara- Negara yang sudah lebih lama mengenal dan menggunakan 

term tersebut. Baik di dalam wacana ilmiah maupun keseharian. Justru dengan 

keberagaman dalam  pemahaman ini memberikan sedikit  warna yang berbeda, 

sintesis-sintesis baru dengan gagasan-gagasan orisinil di harapkan muncul, 

sehingga bisa menyumbangkan pemahaman yang lebih baik untuk konteks 

Indonesia. 

Konsep civil society berasal dari sebuah proses sejarah masyarakat barat. 

Akar perkembangannya mulai cicero. Dan bahkan menurut Manfred riedel lebih 

kebelakang sampai aristoteles. Yang jelas cicero yang pertama menggunakan 

istilah societies civilis dalam filsafat politiknya. Dalam tradisi eropa sampai ke 

 
14 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Negara Demokrasi Dan Civil Society (Yogyakarta : Graha Ilmu, 

2012), h. 48
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abad 18 silam. Pengertian civil society di anggap sama dengan pengertian Negara 

(the state) yakni suatu kelompok kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok 

masyarakat lain. Jadi istilah seperti koinomia politika, societies civilis, societies 

civile. Di pakai secara bergantian dengan polis,civitas, etat, staat,state dan stato. 

Ketika jj rousseau menggunakan istilah societies,civile ia memahaminya sebagai 

Negara yang mana salah satu fungsinya adalah meminjam hak milik, kehidupan, 

dan kebebasan para anggotanya. 

Barulah pada paruh kedua abad ke 18, terminology ini mengalami pergeseran 

makna. Negara dan civil society kemudian di mengerti sebagai dua buah entitas 

yang berbeda, sejalan dengan proses pembentukan sosial (sosial formation) dan 

perubahan-perubahan struktur poltik di eropa sebagai akibat pencerahan dan 

modernisasi dalam menghadapi persoalan duniawi, yang keduanya turut 

mendorong. Tergusurnya rezim absolut. Para pemikir politik yang mempelopori 

pembedaan ini.antara lain para filsuf pencerahan skotlandia yang di motori oleh 

adam ferguson dan beberapa pemikir eropa seperti johans forster, tom 

honskins,Emanuel sieyes, dan paine. 

Dalam perkembangannya civil society pernah di pahami secara radikal oleh 

para pemikir politik yakni dengan menekankan aspek kemandirian dan perbedaan 

posisinya sedemikian rupa sehingga menjadi anti tesis dari state. Pemahaman 

seperti ini mengundang reaksi para pemikir seperti hegel yang segera mengajukan 

tesis bahwa civil society tidak bisa di berikan untuk tanpa kontrol. Civil society 

justu memerlukan berbagai macam aturan dan pembatasan-pembatasan serta
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penyatuan dengan Negara lewat kontrol hukum,administrative dan politik. Justru 

juga mendapat dukungan dari karl marx. 

Persepsi civil society menurut Hegel dan Marx bercorak sosiologis justru 

menimbulkan persoalan karna ia mengabaikan dimensi kemandirian yang menjadi 

inti. Ini sebab terutama pada hegelian itu sendiri. posisi Negara di anggap sebagai 

ukuran terakhir dan pemikir ide universal. Hanya pada dataran negaralah politik15 

bisa berlangung murni dan utuh sehingga posisi dominan Negara menjadi 

bermakna positif. Konsep Hegelian yang memberi posisi unggul terhadap Negara 

ini kemudian di kritik pemikir modern seperti Robert mohl,js mils, anne the stael. 

Sebab konsen civil society menurut hegel dan marx, menurut hegel dalam 

chandoka masyarakat sipil pada dasarnya produk dari masyarakat berjuis, salah 

satu  contohmya  adalah  pake  perjanjian  kemasyarakat  yang  di  penetrasi  oleh 

logika kapitalisme. Meurut hegel masyarakat sipil hanya satu bagian saja dari 

tahanan politik secara keseluruhan. Oleh karena itu hegel meilihat hubungan 

Negara dan masyarakat sipil tidak bersifat independen. Pandangan satu tentang 

masyarakat civil di dukung oleh marx yang meletakan masyarakat pada tataran 

basis material Dari hubungan produksi kapitalis. 

Dalam konteks demokrasi amerika serikat, civil societylah yang menjadikan 

demokrasi mempunyai daya tahan. Dengan terwujudnya pluralisme, kemandrian 

dan   kapasitas   poltik   di   dalam   civil   society,   maka   warga   negara   dapat 

mengimbangi dan mengontrol kekuatan Negara. Jika pada marx, civil society di 

letakan pada dataran basis material dan hubungan produksi kapitalis oleh 

 
15 Muhammad As Hikam, Islam Demokratisasi Dan Pemberdayaan Civil Society (Jakarta 

: erlangga, 2000), h. 79
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karenanya di samakan dengan kelas berjuis. Maka gramci melihatnya sebagai 

super struktur di mana proses perebutan stukrtur posisi hegemonic terjadi. 

Pemahaman gramci memberi tekanan penting pada cendikiawan yang merupakan 

actor utama dalam proses perubahan sosial dan politik. Gramci dengan demikian 

melihat adanya sifat kemandrian dan politis dari civil society, kendati pun pada 

instansi  terakhir  ia  juga  amat  di  pengaruhi  oleh  basis  material.  civil  society 

menurut gramci melihat masyaraka sipil sebagai suprastruktur, sedangkan politik 

dan budaya tempat berlangsung sebuah perebutan budaya dan hegemoni kuasa. 

Olehnya itu gramci meletakkan masyarakat sipil sebagai suprastruktur sedangkan 

infrasstrukturnya iyalah cara produksi atau sering di kenal dengan kata system 

ekonomi masyarakat. Kemudian gramci juga melihat bahwa masyarakat sipil 

menjadi area tempat semua kekuatan politik di pertaruhkan, termasuk negera yang 

saling merebut kuasa. Dari proses itulah dapat terjadi counter hegemony, baik dari 

luar negera maupun dari masyarakat sipil itu sendiri. Gramci sangatlah berbeda 

dengan marx dan hegel dalam melihat civil society. Walaupun secara garis 

pemikiran gramci adalah penganut marxisme. Gramci menyatakan bahwa 

masyarakat sipil dan Negara dua entitas yang berbeda, Negara yang di maksud 

gramci adalah “Negara integral” ang mendominasi dan menghegemoni domain 

masyarakat sipil. Gramci membedakannya dengan Negara yang berbentuk sipil. 

edangkan dalam pandangan de‟tocquevelli civil societ dapat di definisikan 

sebagai  wilayah-wilayah  kehidupan  sosial  yang  terorganisasi  dan  bercirikan 

antara lain kesukarelaan,keswadayaan dan kemandrian masyarak. Intelektual
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organic  mampu  memberikan  kontribusi  besar  untuk  perubahan  sosial  dalam 

 
Negara maupun daerah. 

 
B.  Kelompok - kelompok penekan 

 
Pertama-tama sebelum kita terlalu jauh membicarakan organisasi atau 

lembaga-lembaga kepemudaan yang termasuk dalam kelompok penekan maka 

terlebih dahulu penulis akan mendefiniskan terlebih dahulu tentang apa arti dari 

kelompok  penekan  tersebut,  maka  kita  akan  memberikan  secara  garis  besar 

tentang sebuah organisasi yang masuk dalam kelompok penekan dan aktivitas 

yang dia lekukan secara kelompok. Aktivitas ini berdasarkan pada observasi 

komporatif dari sebuah fakta yang terjadi di lapangan bukan sebagai hal yang 

apriori, yang bermaksud untuk menuliskan kerangkanya yang memungkinkan 

seseorang   untuk   dapat   melanjutkan   analisisnya   kongkrit   tentang   berbagai 

kelompok yang tergabung dalam kategori kelompok penekan. 

Tentu hadirnya sebuah kelompok penekan bukan tanpa sebuah dasar tetapi 

dari sebuah landasan yang kuat . kita akan mencoba membandingkan kelompok 

penekan dengan partai politik. Partai-partai politik berjuang sekuat tenaga untuk 

mendapatkan kekuasaan dari rakyat dan melaksankan kekuasaan tersebut dengan 

memilih presiden, gubernur,wali kota, dewan perwakilan rakyat dan senator- 

senatornya  untuk  kepentingan  mereka  sendiri.  Kelompok  penekan  sebaliknya 

tidak  langsung  mengambil  bagian  dalam  memperoleh  sebuah  kekuasaan  atau 

dalam melancarkan kekuasaan itu sendiri, kelompok penekan bertindak untuk
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mempengaruhi   kekusaan   tetapi   tidak   terlibat   dalam   perleman   tersebut.   16 

sedangkan partai politik justru terlibat dalam perleman justru untuk 

memperuangkan kepentingan partainya. Jadi secara garis besar partai politik 

dengan kelompok penekan sangatlah berbeda keduanya memliki kekuatan 

structural tetapi ada yang di dalam pemerintahan ada yang non pemertintahan. 

Dalam sejarahnya kelompok penekan ini melancarkan tekanan-tekanan atas 

kekuasaan yang sedang berjalan di situlah asal mula yang di sebut pressure 

terhadap Negara. Kata pressure sendiri di perkenalkan di prancis. Kelompok 

penekanan ini berusaha mempengaruhi orang-orang yang sedang memegang 

kekuasaan,  tujuannya  bukan  untuk  menempatkan  orang-orang  mereka  untuk 

masuk menggantikannya mendapatkan sebuah posisi struktur. tetapi gerakan yang 

mereka lakukan murni dari sebuah gerakan keresehan yang terjadi di lingkungan 

sekitar mereka. Tetapi ada juga kelompok penekan yang sengaja menempatkan 

orang-orang mereka untuk masuk dalam struktur pemerintahan. Bahkan tidak 

sedikit ada perwakilan meraka dalam setiap instansi tidak lain tujuannya untuk 

memudahkan mereka untuk mengambil struktur kekuasaan ketika masa pemilu 

tiba. Kelompok penekan seperti ini sulit untuk di indentifikasi sebab gerakan yang 

mereka lakukan sangatlah hati-hati. Kelompok-kelompok penekan ini sulit untuk 

di klasifikasi di bandingkan dengan partai-partai politik. Partai politk semata-mata 

hanya melibatkan perhatiannya pada politik. Mereka benar-benar partai politik 

dalam arti yang sebenarnya yaitu hanya sibuk mengurus pertarungan kekuasaan 

dengan secara tebuka. Sedangkan kelompok penekan ini boleh di katakan 

 
16 Maurice Duverger, Partai Politik Dan Kelompok-Kelompok Penakan (Yogyakarta, Bina 

Aksara, 1984), hal. 119
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organisasi non politik dan tekanan politik bukanlah satu-satunya aktivitas mereka. 

Salah satu ciri khas dari kelompok penekan yaitu lembaga asosiasi,organisasi, 

atau mereka yang biasa jauh perhatiannya dari kondisi politik namun dalam waktu 

tertentu dapat bertindak sebagai kelompok penekan yang menyangkut hal-hal 

tertentu yang terjadi di lingkungannya. 

1.  Gerakan kelompok-kelompok penekan 

 
Kita baru saja mendefinisikan dan membandingkan kelompok penekan 

dengan partai politik, tetapi kita juga harus mendefinisikannya dengan organisasi 

yang non politik, yang bahkan tidak termasuk dalam partai tetapi tidak juga 

tergolong dalam kelompok penekan. Definisi yang kedua ini agak sedikit kurang 

tepat kerena organisasi sebagaimana yang kita sebut tadi dapat bertindak sebagai 

kelompok penekan dalam kondisi tertentu dan dalam area-area tertenut pula. 

Persoalan  ini  adalah  yang  pertama-tama  harus  di  selesaikan  lalu  kita  akan 

berusaha membedakan kelompok penekan sebenarnya dengan kelompok penekan 

yang palsu. Seperti yang tadi di jabarkan di atas bahwa salah satu ciri khusus 

gerakan kelompok penekan non structural adalah mereka yang tidak tergabung 

dalam kepentingan partai atau kepentingan elite tetapi mereka yang bergerak di 

dasari oleh kondisi yang terjadi, semisal ada sebuah tindakan korupsi,kerusakan 

lingkangan atau hal-hal yang menyebabkan masyarakat umum merasakan 

keterasingan dalam lingkungannya sendiri maka kelompok penekan inilah yang 

kemudian bergerak memberikan protes terhadap pemerintah yang membuat
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kebijakan atau system yang dapat merugikan masyarakat banyak. 17 Gerakan 

kelompo penekan ini bukan suatu gerakan yang di lakoni oleh kelompok tertentu 

tetapi dari sebuah  kondisi yang terjadi  sehingga mengharuskan  mereka untuk 

bergerak bersama. 

Kelompok penekan sendiri dalam pandangan Maurice Doverger di bagi atas 

dua yaitu kelompok ekslusive dan kelmpok persial. 

1.  Kelompok Ekslusive 

 
Kelompok eksulusive yaitu kelompok yang memilik makna yang lebih elite 

sebab dia membahas terkait soal pengambilan keputusan dalam politik dengan 

memberikan tekanan terhadap kekuasaan politik yang ada dalam perleman. 

Contohnya asosiasi perlementer prancis pada era itu kelompok penekan ekslusive 

tersebut memberikan kebebasan pendidikan atua loby-loby yang pernah terjadi 

Washington yaitu organisasi atau senator-senator anggota kongres dengan anggota 

kabinat yang ada pada saat itu. Tujuan loby-loby ini tidak terlapas dari sebuah 

kepentingan dalam memberikan perubahan kebijakan terhadap cabinet yang ada. 

2.  Kelompok Penakan persial 

 
Kelompok  penekan  persial yaitu bila  melakukan  tindakan  politik  justru 

sebaliknya  yang telah di  lakukan  oleh  kelompok  penekan  ekslusive.  Yang  di 

katakana Kelompok penekan persial kegiatan politik hanyalah merupakan salah 

satu bagian kecil dari aktivtas  yang mereka lakukan dalam lingkungan sosial 

mereka. Kelompok ini justru memiliki gerakan lain untuk mengangkat 

eksistensinya semisal dalam gerakan serikat buruh yang sering melakukan 

 
17 Maurice Duverger, Partai Politik Dan Kelompok-Kelompok Penekan (Yogyakarta, 

Bina Aksara 1984), hal. 121-12
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tekanan-tekanan terhadap pemerintahan tetapi pada dasarnya kelompok penekan 

ini lebih berpedoman pada hal-hal yang lebih besar. Dan kelompok persial ini 

lebih  banyak  jumlahnya  ketimbang  kelompok  penekan  yang  ekslusive.  Maka 

dapat di berikan kesimpulan bahwa dua kelompok ini memiliki peran yang sama 

tetapi  dengan  metode  penakan  yang  berbeda.  Kelompok  persial     maupun 

kelompok ekslusive menetapkan tempat yang tepat di dudukan aktivtasnya yang 

melancarkan tekanan terhadap kebijakan yang di keluarkan oleh Negara. Gerakan 

Kelompok ekslusive jarang terlihat dalam masyarakat kacil sebab mereka lebih 

menekankan di gerakan perleman sehingga kelompok ini tidak memiliki tempat 

yang banyak di masyarakat awam. sedangkan gerakan kemlompok Persial lebih 

memiliki tempat di masyarakat kecil sebab gerakan penekanan yang mereka 

lakukan lebih terlihat Karena gerakan mereka sering kali ikut langsung dalam 

gerakan akar rumput seperti gerakan buruh,linhkungan, anti korupsi dan issue-isue 

yang menyangkut terhadap hak asasi manusia (HAM). Tetapi perlu di ketahui dua 

kelompok ini penting untuk hadir di Negara yang menganut system demokrasi 

seperti Indonesia. Sebab dua kelompok inilah yang bisa memberikan control 

kebijakan yang di rumuskan oleh pemerintah dalam hal ini legislative maupun 

eksekutif. 18
 

2.  Struktur kelompok penekan 

 
Terlebih  dahulu  kita  akan  melihat  lebih  dekat  lagi  struktur  internal 

organisasi kelompok penekan sesuai dengan apa yang telah ada. Dalam studi 

struktur internal dapat kita masukan beberapa dari hasil analisa kita tentang 

 
18 Maurice Doverger, Partai Politik Dan Kelompok-Kelompok Penekan (Yogyakarta, Bina 

Aksara 1984), hal.124
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organisasi yang termasuk dalam kelompok penekan seperti contoh perbedaan 

struktur kelompok penekan seperti partai politik dan organisasi massa yang non 

partai. Malah justru ada beberapa kelompok penekan yang di luar dari politik tapi 

justru  memiliki  hubungan  antara  partai  politik.  Sifat  antara  hubungan  partai 

politik dan kelompok penekan itu sangat penting dan memungkinkan untuk 

memahami setiap organisasi dengan lebih baik. dalam pandangan Maurice 

duverger struktur kelompok penekan dapat di bagi menjadi dua yaitu : 

a.   Struktur kelompok penekan tradisional 

b.  Struktu Kelompok penekan massa 

Perbedaan antara dua struktur kelompok penekan ini antara massa dan 

tradisional   sebagian   besarnya   di   dasarkan   pada   tradisional   lebih   bersifat 

heterogen. Sedangkan kepompok penekan massa lebih banhyak mengumpulkan 

massa untuk memperkuat keanggotaan dalam organisasinya seperti contoh buruh, 

organisasi pertanian,asosiasi pengrajin atau asosiasi bisnis kecil yang bergerak di 

penjualan.Teknik dari kelompok penekan massa, seperti yang di lakukan partai 

massa,erat sekali hubungannya dengan ide mengorganisir sebagian besar 

penduduk. Teknik ini mula-mula di kembangkan dalam hubungan gerakan serikat- 

serikat buruh sesaui dengan gerakan-gerakan sosial yang mereka lakukan. 

C.  Teori gerakan sosial 

 
Pada umumnya studi-studi tentang gerakan sosial kususnya di Indonesia 

meletakan pandangan dan kerangka analisisnya pada pandangan singh. 

Menurut singh secara umum tradisi teoritis tentang gerakan sosial dapat di 

klasifikasikan kedalam tiga klasifikasi yakni :
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1.  Klasik 

 
2.  Neo klasik 

 
3.  Gerakan sosial baru atau kontemporer. 

 
Kemudian sing juga melihat bahwa tradisi klasik meliputi sebagian besar 

meletakan pada studi dalam kolektif seperti crowd (keukumunan), riot (kekusaan), 

dan rebel (penolakan pembangkangan) terutama pada para psikolog sosial barat 

dan para sejarawan sekitar tahun 1950 an. Jika di lihat lebih jauh dalam tradisi 

klasik pada gerakan sosial yang ada lebih kepada tradisi psikolog sosial klasik. 

Kontribusi  dari  para  psikolog  seperti  karya  Gabriel  tarde  tentang  laws  and 

imitation karya gustave le bon merupakan sebuah studi perilaku kelompok dalam 

melihat situasi ekstrem pada kehidupan binatang, memberikan suatu paradigm 

yang berpengaruh untuk studi serupa yang menekankan pada stres dan dampaknya 

pada perilaku kelompok pada ilmu sosial. 

Sedangkan tradisi neokalsik di hubungkan dengan tradisi utama dalam studi 

gerakan  sosial  lama.  Gerakan  sosial  lama  ini  akan  kita  telaah  lebih  dekat 

bagaimana  bentuk  gerakan  dan  secara  teoritis.  Gerakan  sosial  lama  lebih 

mengarah kepada dua perspektif yakni gerakan sosial fungsional dan gerakan 

dialektika marxis. Tidak seperti studi gerakan sosial sebelumnya studi gerakan19 

sosial pada neoklasik lebih menghadirkan kontribusi sosiolog dari barat maupun 

india. 

Kemudian yang terakhir perspektif gerakan sosial baru atau gerakan sosial 

yang kontemporer muncul sekitar tahun 1960 dan 1970 terutama di kalangan 

 
19 Oman Sukmana, Konsep Dan Teori Gerakan Sosial, (Malang, Intrans Publishing, 2016),hal. 8- 

10
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masyarakat eropa dan amerika. Masyarakat eropa dan amerika saat itu lebih 

menyaksikan munculnya gerakan sosial skala besar sekitar isu-isu yang 

mendasarkan  pada  aspek humanis,  kultural,  dan non  matrealistik.  Tujuan dan 

nilai-nilai  dari  gerakan  ini  secara  esensial  bersifat  universal,  yakni  diarahkan 

untuk memberikan perlindungan dan mempertahankan kondisi kehidupan manusia 

ke arah yang lebih baik dan tepat. Gerakan sosial baru sangat berbeda dengan 

gerakan sosial lama, maka model gerakan sosial baru ini tidak terjebak ke dalam 

diskursus ideology seperti anti kapitalisme ,revolusi kelas dan perjuangan kelas. 

,aka dari itu gerakan sosial baru tidak tertarik dari ide revolusi, termasuk 

melakukan gerakan revolusi untuk menggulingkan system pemerintahan Negara 

yang korup dan sebagainya. Namun perlu di ketahui stategi dari gerakan sosial 

baru (GSB) memiliki sedekit kesamaan dengan model gerakan sosial lama, yaitu 

dalam memperjuangkan isu-isu seperti pentingkatan upah buruh industri, 

menentang ketidakadilan ekonomi dan eksploitasi kelas. 

Pada dasarnya gerakan sosial baru bersifat plural bergerak dari anti rasisme, 

feminism,lingkungan dan kebebsan sipil. 

1.   Factor-faktor penentu keberhasilan dan kegagalan gerakan sosial 

Menurut locher terdapat beberapa factor yang menentukan keberhasilan dan 

kegagalan suatu gerakan sosial. Menurutnya, mengacu kepada sejarah pola 

gerakan sosial di amerika, maka di temukan lima factor karakteristik yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan suatu gerakan sosial yaitu :
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a.   Leadership (kepemimpinan yang efektif ) 

 
Mari kita sama-sama melihat lebih dekat berhasilnya suatu gerakan sosial pertama 

syarat kebersilan gerakan sosial adalah harus memiliki pemimpin yang efektif, 

yaitu individu-individu yang memahami system hukum dan politik yang berfungsi 

efektif dalam diri mereka. Para pemimpin gerakan sosial memusatkan perhatian 

kepada tugas-tugas yang di perlukan untuk mencapai tujuan dari kelompok. 

Mereka mengartikulasikan untuk menjelaskan kepada pihak-pihak luar tentang 

rasionalitas dan tujuan kelompok. Perlu di ketahui hal yang paling penting dari 

pemimpin  gerakan  sosial  adalah  kemampuannya  dalam  memberikan  inspirasi 

pada anggotanya yang mereka pimpin. Kesuksesan suatu kelompok ataupun 

organisasi sangat di tentukan dari leadership pada organisasi tersebut. inilah salah 

satu syarat utama yang harus di miliki satu kelompok jika gerakan sosial itu mau 

berhasil dan sukses. Seorang leader sangat menentukan arah perjuangan kelompok 

tersebut. 

b.   Dukungan pembudayaan politik dan finansial 

 
Kebanyakan kelompok gerakan sosial memperoleh dukungan dukungan politik 

dan dana dari jaringan kelompok, organisasi, dan institusi yang lainnya. 

Kebanyakan gerakan sosial yang berhasil karena memadukan teknik dan pesan 

mereka untuk menghindari keterasingan dari pendukung politik dan finansial 

politik dan factor yang memungkinkan lainnya. Sementara gerakan sosial yang 

gagal kebanyakan dari lain pihak menyerang secara membabi buta kepada semua 

kelompok  termasuk  kepada  kelompok  pendukungnya  sendiri  baik  pendukung 

politiknya maupun pendukung finansialnya. Tindakan ini menyebabkan adanya
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penarikan diri. Hal ini menjadikan penguatan oposisi di luar strktural. maka jika 

tidak di lakukan secara baik potensi yang sangat membahayakan. Seperti yang di 

katakan oleh, manuel castells mengemukakan beberapa factor determinan yang 

dapat menenutukan keberhasilan dan kegagalan gerakan sosial. Castells 

berpendapat   bahwa   keberhasilan   suatu   gerakan   sosial   kususnya   gerakan 

masyarakat tergantung pada kemampuannya dalam mengartikulasikan tiga tujuan 

dasar yaitu pertama kemampuan meningkatkan konsumsi kolektif, kedua 

kemempuan menciptakan budaya masyarakat yang mandiri, ketiga kemampuan 

dalam  mengelola  politik  sendiri.  Gerakan  inilah  yang  harus  di  jaga  terus  di 

lakukan jika ingin melakukan suatu gerakan sosial yang kolektif. Keberhasilan 

gerakan sosial tidak hanya di ukur dari perspektif yang sempit tapi harus dengan 

melihat lebih jauh. Beberapa teori sudah telah di kemukakan bahwa gerakan sosial 

itu harus lebih kompleks agar bisa tepat dan efektif. Dalam sejarah gerakan sosial 

di seluruh dunia untuk mendapatkan sebuah hal yang baik  maka di perlukan 

pengorbanan yang banyak. Di Indonesia sendiri sejarah masyarakat dalam 

melakukan perlawan terhadap pemerintah itu tidak hadir begitu saja, yang paling 

di kenal pada era gerakan sosial orde baru hal ini yang mengawali sebuah gerakan 

sosial yang paling massif sebab mampu meruntuhkan kekusaan yang otoriter.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf 

keilmuan. Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan 

prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Setiap penelitian ilmiah 

harus memiliki metode yang tepat. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan data 

yang objektif, dengan menggunakan metode pengumpulan data dan teknik analisis 

data yang akurat. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode 

penelitian sebagai berikut: 

 

A.   Jenis dan Lokasi Penelitian 

 
1.  Jenis Penelitian 

 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif 

deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada 

keutuhan (entity) sebuah fenomena. 20   Dalam rangka mengkaji perilaku suatu 

individu atau kondisi sosialnya dengan segala subjektifitas pemaknaannya, 

Individu  dalam  pilihan  sikap  dan  tindakannya  tidaklah  berdiri  sendiri  tapi 

memiliki keterkaitan. 

Penelitian deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan   dan   menginterpretasikan   sesuatu,   misalnya   kondisi   atau 

hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, 

akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah 

 
 

 
20 Suwardi  Endswarsa,  Metodologi  Penelitian  Kebudayaan    (Yogyakarta:  Gajah    Mada 

University Press, 2003) h. 16.
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berlangsung. 21 Maka peneliti kualitatif dalam tulisan ini dimaksudkan untuk 

menggali suatu fakta lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang 

ditemukan. 

2.  Waktu dan Lokasi Penelitian 

 
Penelitian ini direncanakan pada bulan juni 2021 berlokasi di Kecamatan 

 
Bontoramba Kabupaten Jeneponto. 

 
 

B.   Pendekatan Penelitian 

 
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  diarahkan  kepada  pengungkapan  pola 

pikir yang digunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya. Pendekatan ialah 

disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis obyek yang diteliti sesuai 

dengan logika ilmu itu. Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini yaitu Lembaga Kepemudaan Dan Penguatan Civil Society di 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. 

Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan 

sosiologi. Dimana, Mengutip pandangan Hasan Shadily bahwa pendekatan 

sosiologi adalah suatu pendekatan yang mempelajari tatanan kehidupan bersama 

dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai 

kehidupan. 22 Pendekatan sosiologi digunakan karena dalam fenomena 

kemasyarakatan terjadi dinamika interaksi antara sesama manusia yang terlibat 

dalam proses sosial. Sehingga dalam penelitian ini pendekatan sosiologi untuk 

 

 
 
 

21 Syamsuddin AB, Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial (Makassar: 

WADEgroup, 2017) h. 37 
22 Hasan Shadily, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia (Jakarta: Bina Aksara, 1983) 

h.1
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membaca  gejala  sosial  yang  sifatnya  kecil,  pribadi  hingga  pada  ha-hal  yang 

sifatnya besar. 

C.   Sumber Data 

 
Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data 

sekunder. 

1.  Data primer 

 
Data   primer   adalah   data   yang   diperoleh   atau   dikumpulkan 

langsung di lapangan oleh peneliti melalui proses wawancara dengan informan 

yang telah dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti. 

2.  Data sekunder 

 
Data sekunder adalah data yang berupa referensi yang sesuai dengan 

permasalahan yang terkait. Sumber data sekunder yang digunakan untuk 

mendukung  data  primer  yaitu  melakukan  studi  keperpustakaan,  dokumentasi, 

buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan objek yang akan di 

teliti pada penelitian ini. Sumber data sekunder ini akan lebih mempermudah 

penelitian untuk mengumpulkan data-data dan menganalisis hasil dari penelitian 

ini yang nantinya dapat memperkuat temuan dan menghasilkan penelitian yang 

mempunyai tingkat validitas yang tinggi. 

D.   Metode Pengumpulan Data 

 
Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun 

metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:
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1.  Observasi 

 
Observasi merupakan studi yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis 

tentang fenomena atau kejadian sosial serta berbagai gejala psikis melalui 

pengamatan  dan  pencacatan.  23   Dari  definisi  diatas  dapat  dipahami  bahwa 

observasi atau pengamatan, dilakukan dengan melakukan pengamatan secara 

langsung pada lokasi dan sasaran penelitian. Dalam penelitian ini penulis 

mengamati bagaimana Peran Lembaga Kepemudaan Sebagai Alat Konsolidasi 

Dalam Mengurai Konflik Horizontal Di Masyarakat. 

2.  Wawancara 
 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban informan 

dicatat atau di rekam. Wawancara juga merupakan suatu proses tanya jawab lisan, 

terdiri dari dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Dengan proses 

wawancara ini peneliti dapat bertatap muka langsung dengan informan yang telah 

peneliti tentukan untuk dapat mengetahui bagaiman penguatan lembaga 

kepemudaan dan civil society di kecamatan bontoramba. 

 
Adapun beberapa informan yang akan saya jadikan narasumber yaitu 

 

 
 

a)   Pemerintah kecamatan bontoramba (pak camat) 

 
b)  Ketua himpunan pemerhati desa bulusibatang (HPDB) 

 
c)   Mantan ketua umum kerukunan pemuda desa baraya (KPDB) 

 
 

 
23 Kartono “Pengertian Observasi Menurut Para Ahli” umber: https://www.google.co. 

id/search?q=pengertian.observasi.menurut.para.ahli&aq=chrome.html (Diakses 09 Oktober 

2016 pukul 10.00 AM)

http://www.google.co/
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d)  Tokoh Masyarakat Kecamatan Bontoramba 

e)   Ketua Pc Muhammadiya Cabang Barobbo 

 
Dari lima informan yang akan di jadikan sampel di atas merupakan tokoh- 

tokoh penting yang ada di kacamatan bontoramba dan mengetahui bagaimana 

proses penguatan civil society itu berkembang. Mulai dari pak camat bontoramba 

selaku pemangku kebijakan, ketua lembaga kepemudaan desa bulusibatang, 

Mantan ketua umum KPDB lembaga kepemudaan desa baraya, tokoh masyarakat 

kecamatan bontoramba, ketua PC muhamadiyah. dari lima informan inilah penulis 

akan mengumpulkan berbagai macam pertanyaan terkait proses perkembangan 

lembaga  kepemudaan  dan perkembangan  sipil society  yang  ada si  kecamatan 

bontoramba.  . 

3.   Dokumentasi 

 
Dokumentasi digunakan agar penulis memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil 

observasi   dan   wawancara.   Oleh   karena   itu,   dalam   penelitian   ini   penulis 

melakukan  penelitian  dengan  membuat  catatan-catatan  penting  yang berkaitan 

dengan data yang dibutuhkan dari informan untuk mendukung kelengkapan data 

yang diperoleh seperti foto-foto, catatan hasil wawancara dan hasil rekaman 

dilapangan.
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E.   Instrumen Penelitian 
 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu dalam mengumpulkan data.24
 

 
Dalam pengumpulan data dibutuhkan beberapa instrumen sebagai alat untuk 

mendapatkan data yang cukup valid dan akurat dalam suatu penelitian. Barometer 

keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang digunakan, karena 

itu instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah manusia (diri 

peneliti  itu  sendiri  atau  orang  lain  yang  membantu  peneliti)  oleh  karena  itu 

peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, 

mendengar, dan mengambil. 

F.   Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. data yang diperoleh di lapangan diolah dengan maksud dapat 

memberikan informasi yang berguna untuk dianalisis. 

Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data, yaitu: 

 
1.  Reduksi data 

 
Proses penumpulan data dengan pengkajian dan penilaian  data dengan 

tetap memperhatikan prinsip keabsahan data, dalam rangka memperoleh data yang 

benar-benar  berguna  bagi  penelitian.  Reduksi  data  yang  dimaksudkan  disini 

adalah proses pemilihan data. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah 

diringkas, disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting 

sehingga lebih mudah dikendalikan. 

 
 
 
 

24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik(Jakarta: Edisi 

Revisi VI, Rineka Cipta) h.68.
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2.  Penyajian data 

 
Data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan penelitian dipilih antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, 

lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Dalam penyajian data 

dilakukan secara induktif yang menguraikan setiap permasalahan dalam masalah 

penelitian dengan memaparkan secara umum kemudian menjelaskan secara 

spesifik. 

3.  Verifikasi atau penarikan kesimpulan 

 
Penarikan kesimpulan sebenarnya adalah sebagian dari satu kegiatan yang 

utuh. Dan kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama kegiatan berlangsung. 

Setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah   bila   ditemukan   bukti-bukti   kuat   yang   mendukung   pada   tahap 

pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan  kesimpulan dilakukan penulis 

dalam hal pengumpulan data melalui informan, setelah pengumpulan data, penulis 

mulai mencari penjelasan yang terkait dengan apa yang dikemukakan dengan 

informan serta hasil akhir dapat ditarik sebuah kesimpulan secara garis besar dari 

judul penelitian yang penulis angkat.



25 http://Jeneponto.go.id diakses pada tanggal 24 Februari pada pukul 15:34 

51 

 

 

 
 

 

BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kabupaten Jeneponto 

Ibu  Kota Jeneponto  adalah  Bontosunggu.  Kabupaten ini memiliki luas 

wilayah  749,79  km2   dengan  jumlah  penduduk  sebanyak  359,787  Jiwa  (tahun 

2017).Pertama November 1863, adalah tahun berpisahnya antara Bangkala dan 

Binamu dengan Laikang. Ini membuktikan jiwa patriotisme Turatea melakukan 

perlawanan yang sangat gigih terhadap pemerintah Kolonial Belanda. Tanggal 29 

Mei 1929 adalah pengangkatan Raja Binamu. Tahun itu mulai diangkat “Todo” 

 
sebagai lembaga adat yang refresentatif mewakili masyarakat. Tanggal 1 Mei 

 
1959, adalah berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 menetapkan 

terbentuknya daerah tingkat II di Sulawesi Selatan, dan terpisahnya Takalar dari 

Jeneponto. Sulawesi Selatan, dan terpisahnya Takalar dari Jeneponto.25
 

Kedua Tanggal 1 Mei 1863, adalah bulan dimana Jeneponto menjalani 

masa-masa yang sangat penting yaitu dilantiknya Karaeng Binamu, yang diangkat 

secara demokratis oleh “Toddo Appaka” sebagai lembaga representatif 

masyarakat Turatea. Mundurnya Karaeng Binamu dari tahta sebagai wujud 

perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. 

Lahirnya Undang-Undang No. 29 Tahu 1959 diangkatnya kembali raja 

Binamu  setelah  berhasil  melawan  penjajah  Belanda.  Kemudian  tahun  1863, 

adalah  tahun  yang  bersejarah  yaitu  lahirnya  Afdeling  negeri-negeri  Turatea 

setelah diturunkan oleh pemerintah Belanda dan keluarnya Laikang sebagai

http://jeneponto.go.id/


26 http://Jeneponto.go.id diakses pada tanggal 24 Februari pada pukul 15:34 
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konfederasi  Binamu.  Tanggal  20  Mei  1946,  adalah  simbol  patriotisme  Raja 

Binamu (Mattewakkang Dg Raja) yang meletakkan jabatan sebagai raja yang 

melakukan   perlawanan   terhadap   pemerintah   Belanda.   Dengan   demikian 

penetapan hari jadi Jeneponto yang disepakati oleh pakar pemerhati sejarah, 

peneliti,  sesepuh  dan  tokoh  masyarakat  Jeneponto,  dari  seminar  Hari  jadi 

Jeneponto yang berlangsung pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2002 di Gedung 

Sipitangarri, dianggap sangat tepat, dan merupakan keputusan yang dapat 

dipertanggung jawabkan.26
 

1.   Letak Geografis dan Luas wilayah 

 
Kabupaten Jeneponto terletak antara 5° 23‟ 12” - 5° 42‟ 1 2” Lintang 

 
elatan dan  119°  29‟  12”  -  119°  56‟44 9”  Bujur  Timur.  Berbatasan dengan 

Kabupaten Gowa dan Takalar disebelah Utara, Kabupaten Bantaeng disebelah 

Timur, Kabupaten Takalar sebelah Barat dan Laut Flores di sebelah Selatan. Luas 

wilayah Kabupaten Jeneponto tercatat 749,79 km2 yang meliputi 11 kecamatan. 

Kabupaten Jeneponto secara Geografis terletak antara: 
 

 

5° 23‟12‟‟ -5°42‟1 2” Lintang Selatan 
 

 

119°29‟12”-119°56‟44 9' Bujur Timur 

Sebelah Utara             : Kabupaten Gowa dan Takalar 

Sebelah Timur            : Kabupaten Bantaeng 

Sebelah Barat             : Kabupaten Takalar 

 
Sebelah Selatan          : Laut Flores

http://jeneponto.go.id/
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2.   Kebijakan 

 
Arah  kebijakan  adalah  pedoman  untuk  mengarahkan  rumusan  strategi 

yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke 

waktu selama 5  (lima) tahun.  Rumusan  arah  kebijakan merasionalkan pilihan 

strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah 

kebijakan pembangunan lima tahun Kabupaten Jeneponto periode 2018- 2023 

adalah   sebagai   berikut.   a.   Percepatan   pembangunan   infrastruktur   dasar 

transportasi, pendidikan dan kesehatan; b. Meningkatnya pengembangan Sumber 

Daya Manusia (SDM); c. Penguatan pelayanan publik; d. Peningkatan sumber- 

sumber pendanaan, pengelolaan anggaran dan ketepatan alokasi investasi 

pembangunan; e. Peningkatan perbaikan kehidupan rakyat miskin. 

3.   Kondisi Perekonomian Kabupaten Jeneponto 

 
Kondisi umum perekonomian Kabupaten Jeneponto dapat diukur dalam 

hasil-hasil pembangunan secara fisik maupun nonfisik, khususnya pembangunan 

dibidang ekonomi. Salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengamati 

hasil pembangunan di Kabupaten Jeneponto dapat dilihat produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) dengan tujuan untuk mengetahui kondisi struktur 

perekonomian suatu daerah atau wilayah tertentu. 

Hasil perhitungan PDRB atas dasar harga yang berlaku di Kabupaten 

Jeneponto, maka dapat dilihat hasil-hasil kontribusi yang dihasilkan oleh beberapa 

sektor seperti pertanian, pertambangan dan galian.Industri pengolahan, listrik gas 

dan air bersih, bangunan/kontruksi, perdagangan hotel dan restoran, angkutan dan 

komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa lainnya.
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Pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Jeneponto maka dapat dilihat 

 
pada tabel di bawah ini.27 

 
 

 
 

No. 

 

 
 

Sektor 

2013 2014 

Hb Hk Hb Hk 

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 110,34 105,01 121,21 109,03 

2. Pertambangan dan Penggalian 119,73 109,70 134,42 114,08 

3. Industri Pengolahan 113,20 109,42 115,78 109,68 

4. Pengadaan Listrik dan Gas 99,86 107,60 108,63 110,65 

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
 

Limbah dan Daur Ulang 

113,15 108,07 109,84 104,55 

6. Kontruksi 114,47 108,27 113,35 105,31 

7. Perdagangan    Besar    dan    Eceran, 
 

Reparasi Mobil dan Sepeda motor 

109,62 108,24 109,50 108,90 

8. Transportasi dan Pergudangan 115,56 107,43 118,39 110,39 

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan 
 

Minum 

110,90 106,88 118,84 110,39 

10. Informasi dan Komunikasi 120,99 117,57 109,51 104,01 

11. Jasa Keuangan dan Asuransi 113,86 111,74 111,55 110,26 

12. Real Estate 113,15 106,10 108,97 103,60 

13. Jasa Perusahaan 113,00 105,30 101,18 100,07 

14. Administrasi Pemerintah, Pertahanan 
 

dan Jaminan Sosial 

107,74 104,08 109,04 100,92 

15. Jasa Pendidikan 110,06 103,12 108,64 102,91 

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 114,62 107,57 116,33 108,98 

 
27 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto 2014
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17. Jasa Lainnya 111,87 105,03 114,13 106,54 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jeneponto 2014 

 
Tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian masih 

dominan dalam peningkatan nilai persentase pada perhitungan PDRB, karena 

sektor pertanian mengalami peningkatan pada tahun 2014 yaitu 109,03 dari tahun 

2013 105,01 atau meningkat sebanyak 4,02%.. 
 

 
Keragaman budaya, toleransi antar umat beragama, dan  interaksi antar 

budaya di Kabupaten Jeneponto merupakan suatu kemajuan dibidang budaya, hal 

ini dapat tercermin pada beragam peninggalan bersejarah, seperti makam raja-raja 

Binamu, Rumah adat, dan lain-lain peninggalan bersejarah budaya masyarakat 

Jeneponto. Namun, penghargaan pada nilai budaya, nilai-nilai solidaritas sosial, 

kekeluargaan, dan rasa bangga terhadap daerah semakin memudar. Hal ini 

disebabkan oleh kurangnya keteladanan para pemimpin, cepatnya penyerapan 

budaya global yang negatif, kurang mampunya menyerap budaya global yang 

lebih sesuai dengan karakter daerah, serta ketidakmerataan  kondisi sosial dan 

ekonomi masyarakat, sehingga terjadi pergeseran nilai/norma yang berlaku 

dimasyarakat. 

 

Oleh  karena  itu,  konsep  pembangunan  budaya  yang  hanya  menjadi 

sekedar peninggalan-peninggalan bersejarah sebaiknya diperbaharui kearah 

pembangunan budaya lokal secara lebih luas dan mempersyaratkan pentingnya 

strategi untuk mengemban kearifan budaya lokal seperti ke gotong royongan yang 

menjadi modal sosial dalam tata pergaulan global.
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Salah satu potensi budaya masyarakat yang tidak lentur dan dipertahankan 

di daerah ini sampai dengan saat ini adalah adat istiadat yang meliputi: 

 

a)  Upacara hari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW peringatan maulid 

(Maudu‟) ini pada umumnya dilakukan secara besar-besaran pada setiap 

kampung, setiap rumpun keluarga melaksanakan upacara tersendiri 

sehingga dalam suatu kampung terdapat upacara Maulid Nabi Muhammad 

SAW beberapa kali. 

b)  Pesta keselamatan orang mati (pattu mateang/bangngi ni pangngajiang 

nani passikirang): Upcara ini dilakukan pada hari pertama, hari ketiga, 

hari ketujuh, hari kesepuluh, ke dua puluh, hari ketiga puluh, ke empat hari 

keseratus dan ulang tahun kematian. 

c)  Kenduri: banyak macam kenduri yang dilakukan oleh masyarakat mulai 

dari kelahiran sampai perkawinan. 

d)  Adat istiadat yang memberikan dampak positif dalam masyarakat adalah 

gotong royong dalam hal mengerjakan dan memperbaiki saluran air, 

memindahkan rumah, membantu yang sedang belasungkawa atau berduka. 

4.   Kondisi Politik, Hukum dan Keamanan serta Agama 

 
a)    Politik dan Hukum 

 

 
Seiring dengan pembaharuan sistem politik dan Hukum Nasional yang 

diarahkan pada proses konsolidasi demokratisasi yang berkesinambungan, 

kesadaran akan hak-hak masyarakat Jeneponto terhadap kehidupan Politik dan 

hukum telah menunjukkan suatu ekspektasi yang cukup menggembirakan. Hal ini 

dapat dirasakan baik secara individu maupun melembaga yang senantiasa
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bersinergi dengan kondisi yang ada dalam mendukung terciptanya kualitas proses 

politik yang kondusif serta penegakan hukum yang konsisten dan bertanggung 

jawab, dalam bidang politik di Kabupaten Jeneponto terdapat 23 (dua puluh tiga). 

Partai politik kontestan pada pemilu tahun 2014, dari 23 Parpol tersebut terdapat 9 

(sembilan) Parpol yang mempunyai keterwakilan pada lembaga DPRD Kabupaten 

Jeneponto dari 4 daerah pemilihan selama berlangsungnya pesta demokrasi di 

Kabupaten Jeneponto baik pada pemilu Legislatif maupun pada pemilu presiden 

dan wakil presiden tahun 2014 lalu, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat konflik 

yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban umum daerah, kendati berada 

dalam suatu kondisi yang sifatnya sangat kompetitif. Kondisi inilah yang perlu 

dipertahankan guna memberikan jaminan terciptanya proses politik yang semakin 

berkualitas pada masa-masa yang akan datang.28
 

 

b)   Keamanan 
 

Kelancaran proses pembangunan atau bentuk kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan dalam suatu Daerah/wilayah sangat tergantung dengan stabilitas 

keamanan, di Kabupaten Jeneponto terdapat 1 polres dan 1 kodim yang menjadi 

pusat komando dan sebagai koordinator dalam kestabilan di Kabupaten Jeneponto 

pusat. Sebelas kecamatan terdapat masing-masing 1 kantor polsek dan 1 kantor 

Koramil, sebagai alat kontrol untuk menjaga keamanan dan konflik yang akan 

terjadi dilingkungan wilayah masing-masing, dalam membantu terlaksananya 

pengendalian keamanan maka atas keswadayaan masyarakat membentuk forum 

 
 
 

 
28 Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto 2014
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massa di tiap-tiap Kecamatan forum tersebut bertugas membantu pemerintah 

 
Kabupaten Jeneponto dalam upaya mewujudkan stabilitas ketertiban masyarakat. 

c) Agama 

Berbeda dengan sapi, kerbau, ataupun unta, hukum memakan daging kuda 

kerap menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Lantas, sebenarnya 

memakan daging kuda itu halal atau haram? 

Seperti diketahui, kuda merupakan salah satu jenis hewan yang kerap 

dijadikan peliharaan oleh manusia. Kuda juga kerap dimanfaatkan tenaganya 

ataupun fisiknya untuk kebutuhan tertentu, namun mengkonsumsi daging kuda 

seolah menjadi persoalan lain bagi umat. Didalam Islam, sebenarnya hukum 

memakan daging kuda adalah halal alias boleh. Hal ini sebagaimana yang 

ditegaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Shahih Bukhari yang 

diriwayatkan Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda: “An Jabir Ibn 

Abdullah, „Naha Nabi Shalallahu alaihi wasallama, yauma khaibara an luhumil 

humuri wa rakhasha fii luhumil-khaili,”. Yang artin a: “Nabi Muhammad AW 

melarang memakan daging keledai dan beliau membolehkan memakan daging 

kuda saat perang Khaibar berlangsung. Tak hanya di dalam perang Khaibar, hadis 

lainnya yang merujuk pada sikap Rasulullah yang menunjukkan halal atau 

haramnya daging kuda untuk dikonsumsi pun terjadi.   Misalnya   dalam   hadis 

riwa at Imam Tirmidzi dari sahabat Jabir. ahabat   Jabir   berkata:   “Rasulullah 

SAW memberi kami makan daging kuda dan melarang kami memakan daging 

keledai ”. Itu artin a secara eksplisit Rasulullah telah membolehkan bagi kaum 

Muslim untuk mengkonsumsi daging kuda. Dengan rujukan beberapa hadis dari
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Madzhab tersebut berpendapat bahwa, memakan  daging kuda dapat dihukumi 

makruh dengan kadar makruh tanzih (kurang disukai). Tentu saja setiap ulama 

memiliki pemahaman berbeda namun dengan dasar yang kuat dalam mendukung 

ketetapan hukum yang dibuatnya. 

 

Menurut pandangan ulama dari madzhab ini, kadar daging kuda sebetulnya 

tidak dihukumi najis.  Baik  itu  daging,  liur,  hingga tulangnya. Namun begitu, 

memakan daging kuda bagi ulama Madzhab Hanafi tetap dihukumi makruh sebab 

kuda dianggap sebagai hewan peliharaan yang cukup suci dan hanya layak 

digunakan tenaganya. 

 

Daging kuda yang dihukumi makruh itu nyatanya hanya berlaku dari 

sebagian kalangan ulama hanafi. Dalam kitab Al-Mausu‟ah al-Fiqhiyah al- 

Kuwaitiyah  disebutkan,  sebagian  ulama  lainnya  di  madzhab  ini  menghukumi 

haram  untuk  dikonsumsi  umat  Muslim.  Alasannya,  kuda  merupakan  hewan 

khusus yang jasa-jasanya cukup besar dalam membantu perjuangan Islam. 

 

Misalnya, dalam Al-Quran Allah telah mengkhususkan kuda sebagai 

kendaraan pengangkut perhiasan atau kendaraan untuk berperang memerangi 

musuh-musuh Islam. Pengkhususan tersebut diyakini para sebagian ulama Hanafi 

sebagai isyarat bahwa kuda dilarang untuk disembelih, apalagi dikonsumsi 

dagingnya.29
 

 
 
 
 
 

 
29 https://republika.co.id/berita/q3iy7w430/hukum-memakan-daging-kuda diakses pada 

hari Jumat, 03 Januari 2020, 16:26 WIB.

https://republika.co.id/berita/q3iy7w430/hukum-memakan-daging-kuda
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B.     Faktor yang Melatarbelakangi Terbentuknya Lembaga Kepemudaan 

 
Di Kecamatan Bontoramba. 

 
Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan apakah factor  yang melatar 

belakangi   terbentuknya   lembaga   kepemudaan   di   Kec.   Bontoramba   Kab. 

Jeneponto. Adapun factor ini dimaksudkan adalah bagaimana latar belakang dan 

proses terbentuknya lembaga kepemudaan di kec. Bontoramba dengan megambil 

berbagai macam referensi dan narasumber yang peneliti wawancarai seperti dari 

kalangan   tokoh   masyarakat,   tokoh   pemuda   dan   pemerintah   kecamatan 

bontoramba.  Di  bawah  ini  penulis  akan  membagi  dua  factor  yang  melatar 

belakangi terbentukanya lembaga kepemudaan di kecamatan yaitu factor internal 

dan factor eksternal. 

 

1.   Factor internal 
 

 
Seperti yang di ketahui secara bersama bahwa salah satu peletak dasar 

berdirinya bangsa Indonesia tidak terlepas dari peran kelompok pemuda yang 

berjuang melawan penjajah belanda dengan mendirikan lembaga-lembaga belajar 

sebagai   dasar   perjuangan   mereka.   Hadirnya   lembaga   atau   organisasi   itu 

merupakan salah satu jalan untuk mengorganisir kelompok pemuda agar lebih 

tersistematis dan massif dalam proses perjuangan, seperti yang di sebutkan oleh 

kartono kartodirjo dalam bukun a “ideolog dan teknologi pembangunan bangsa” 

salah satu organisasi yang paling mempengaruhi kemerdekaan indonesai adalah 

budi utomo, suatu kelompok belajar untuk kaum muda yang paling banyak 

mengedukasi dan memberikan ruang-ruang produktif untuk keberlasungan proses 

perjuangan kaum muda pada saat itu. Hal inilah juga yang kemudian terjadi di
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kab. Jeneponto tepatnya di kecamata bontoramba, kelompok pemuda Sekitar lima 

tahun  yang  lalu  lembaga  kepemudaan  di  Kec.  Bontoramba  sangatlah  minim 

bahkan bisa di katakan hampir tidak ada. Hal itu di sebabkan karena tingkat 

pendidikan pada saat itu masih rendah khususnya tingkatan pemuda yang masih 

kurang kesadaran untuk  melanjutkan ke jenjang pendidikan  yang lebih  tinggi 

yaitu ke tingkat Universitas. Hal ini lah yang menyebabkan kurangnya kesadaran 

pemuda dalam membentuk suatu wadah organisasi. Di sisi lain sedikitnya 

kelompok pemuda yang peka terhadap kondisi di lingkungannya sehingga 

menyebabkan   apatis   terhadap   organisasi.   Proses   perjalanan   terbantuknya 

organisasi di kecamatan bontoramba sangatlah panjang dan berliku tidak serta 

merta hadir begitu saja. 

 

Jeneponto khususnya di kecamatan Bontoramba dari beberapa tahun 

belakangan ini bukanlah rahasia umum jika di sebut sebagai kecamatan yang 

banyak  melakukan  tindakan  kriminal.  Bahkan  perrnah  di  cap  oleh  pihak 

kepolisian sebagai salah satu kecamatan zona merah secara tingkat kekerasan dan 

kriminal sangat tinggi. Kecamatan bontoramba memiliki sebelas Desa dan satu 

Kelurahan Yaitu Desa Baraya, Desa Tanammawang, Desa Kareloe, Desa 

Bulusibatan, Desa  Batu Jala,  Desa Bulusuka, Desa Maero, Desa Lentu, Desa 

Balumbungang, Desa Bangkala Loe, Desa Datara, dan Desa Bontoramba. 

 

Inilah sebelah desa yang ada di kecamatan bontormba dan terdapat satu 

kelurahan   yaitu   kelurahan   bontoramba.   Dari   banyaknya   jumlah   desa   dan 

penduduk   membuat   pemerintah   kewalahan   dalam   menangani   warganya. 

Kemudian karena minimnya tingkat pengetahuan masyarakat dan kesadaran
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pemuda   membuat   kecamatan   ini   tertinggal   jauh   dengan   kecamatan   lain. 

 
.kelompok  masyarakat  maupun  kelompok  pemuda  memandang     Organisasi 

sebagai sesuatu yang tabu. Justru hal yang sifatnya kurang etis seperti balapan 

motor, tawuran antar kampung, hingga narkotika di anggap sesuatu yang baik 

yang sering di lakukan oleh kelompok pemuda saat itu. Hal tersebut yang 

menyebabkan kesadaran pemuda terhadap organisasi sangat minim hingga 

penguatan masyarakat tidak ada. Inilah factor internal yang terjadi di kecamatan 

bontoramba sehingga lembaga kepemudaan di inisiasi oleh kelompok pemuda 

agar segera didirikan. Selain sebagai alat untuk mengorganisir kelompok pemuda 

juga menjadi suatu wadah untuk memberikan peran kepada pemerintah dalam 

mengontrol kebijakan yang di keluarkan. Fakrot internal inilah sehingga lembaga 

kepemudaan hadiri di kecamatan bontoramba. Selain itu factor eksternal juga 

sangat mempengaruhi berdirinya lembaga kepemudaan di kecamatan bontoramba. 

2.   Faktor external 
 

 
Seperti yang di jabarkan penulis di atas selain faktor internal juga fakror 

eksternal yang sangat mempengaruhi berdirinya lembaga kepemudaan yang ada 

di kecamatan bontoramba. Kondisi Desa di Kecamatan Bontoramba sebelum 

hadirnya lembaga kepemudaan dapat di katakana sangat miris sebab kelompok 

pemuda pada saat itu belum mempunyai nilai kritis untuk melihat desanya dalam 

proses pengambilan kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah. di tambah 

maraknya praktek criminal membuat kelompok pemuda semakin tidak memiliki 

nilai di mata pemerintah sehingga mereka hanya di pandang sebagai sampah 

desa yang tidak mesti di berikan ruang. Hal itu di perkuat dengan wawancara
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penulis bersama salah satu masyarakat yang ada di kecamatan Bontoramba Raja 

 
Daeng Nyarrang yaitu sebagai berikut : 

 

 
“Kecamatan Bontoramba sekitar tahun 2013 yang lalu di kenal sebagai 

kecamatan yang tingkat curammor dan kriminalnya yang sangat tinggi. 

Bayangkan saja setiap bulannya terjadi pencurian. Baik pencurian kendaraan 

roda dua,pencurian hasil panen masyarakat, hingga pencurian hewan ternak 

seperti kuda dan sapi. Kemudian konflik antar desa sangatlah marak terjadi. 

Salah satunya yang sering membut konflik yaitu desa baraya, desa kareloe dan 

desa bulusibatang yang setiap saat melakukan perang. hal yang memicu tidak 

terlepas dari hal sepelah. Seperti ketika ada pertandingan sepak bola, 

perkemahan dan elekton malam. Di tambah minimnya tigkat pendidikan dan 

tidak adanya organisasi di desa ini yang membuat dia tidak saling kenal hingga 

terjadilah konflik tersebut. biasanya itu konflik tidak terlepas dari hal sepeleh 

seperti Saling ejek dan yang saling menyinggung ketika ada elekton malam 

(hiburan) di pesta.” 30
 

 

Dari wawancara di atas penulis bisa melihat bahwa salah satu factor yang 

menyebabkan hadirnya konflik maupun tindakan criminal yang terjadi tidak 

terlepas dari kurangnya kesadaran pemuda dan masyarakat dalam proses edukasi 

sehingga dengan gampangnya mereka berselisih antar desa maupun antar 

kelompok. Konflik itu di dasari pada hal sepeleh. pada hal jika kita melihat lebih 

dekat ini sebenarnya tidak bisa di jadikan ukuran untuk terjadi sebuah konflik. Di 

tambah lagi tidak adanya peran pemerintah yang melibatkan dirinya untuk 

menyelesaikan hal tersebut hingga terjadilah konflik yang berkepanjangan. Hal 

tersebut di atas sama yang di sampaikan oleh pierre boudieu dalam buku 

“Intelektual kolektif pierre berdieu” bahwa seorang intelektual tidak akan 

mempunyai nilai jika mereka  tidak menawarkana gagasan  dan gerakan untuk 

mengembalikan otonomi intelektual kaum muda yang di rampas oleh politik 
 
 

 
2021. 

30 Bapak Raja Daeng Nyarrang, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Desa Baraya, 22 Oktober
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lantaran  tidak  melibatkan dirinya dalm  proses  pengambilan  kebijakan melalui 

proses politik. Dan proses politik yang di lakukan kaum intelektual harus di 

organisir dengan baik dengan mendirikan lembaga swadaya masyarakat atau 

organisasi kepemudaan.31
 

 

Bukan hanya daeng nyarrang yang mangatakan demikian tapi juga kemudian 

di perkuat oleh salah satu tokoh masyarakat yang penulis wawancarai yakni 

Muhammad Ridho yang mengatakan : 

 

“Iya  memang  dulu  kecamatan  bontoramba  sangat  tertinggal  karna  belum 

sadar akan pentingnya menjaga kecamatan. Dan itu di perparah karena desa- 

desa yang ada di kecamatan bontoramba seperti desa baraya, desa 

bulusibatang, desa kareloe dan desa tanamawang menjadi desa yang sering 

melakukan konflik antar desa sehingga kecamatan di cap sebagai kecamatan 

yang kurang baik. Hal itu kemudian di tambah tidak adanya satu lembaga 

kepemudaan yang mempersatukan mereka, ada lembaga tapi hanya lembaga 

adat yang hanya berfokus pada masyarat sehingga kelompok pemuda tidak 

terurus. Pemeriuntah pun hanya sebagian kecil yang peduli makanya gerakan 

pemuda hampir di katakana tidak ada pada saat itu. Terkusus pada agenda- 

agenda pengawalan proses demokrasi di desa-desa” 32
 

 
 

 
Dari  hasil  wawancara  penulis  bahwa  inilah  yang  menyebabkan  sehingga 

proses penguatan masyarakat sipil di kecamatan bontoramba sangatlah lemah. di 

Desa tersebut sangatlah minim peran lembaga kepemudaan yang terlibat di ruang- 

ruang sosial. lembaga swadaya masyarakat yang di harapkan hanya fokus pada 

satu titik saja yaitu pertanian. Di tambah lembaga adat yang tidak aktif membuat 

pemuda   semakin   tidak   memiliki   control   sehingga   kecendrungan   untuk 

memberikan masukan sangat tidak ada. Dapat di pastikan jika dalam satu daerah 
 

 
 

 
 

2021 

31 Pierre Bourodieu, Intelektual Kolektif (Sidoarjo, Kreasi Wacana 2011), hal. 119 
32 Muhammad Ridho, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Kec.Bontoramba, 23 Oktober
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tidak ada lembaga kepemudaan yang memberikan control terhadap pemerintah 

maka yakin saja pemerintah seenaknya melakukan tindakan di luar yang 

seharusnya mereka lakukan. Bukan hanya itu dampak besarnya terjadi ke 

masyarakat  proses  pembangunan  sumber  daya  manusia  maupun  sumber  daya 

alam tentulah akan mengalami kendala dan tertinggal. Maka pentingnya 

meghadirkan lembaga kepemudaan dalam satu desa untuk memberikan peran 

sentral dalam prooses control sosial yang ada. 

 

Itulah dua factor yang melatar belakangi terbentuknya lembaga kepemudaan 

yang ada di kecamatan bontoramba, tentu dari proses pembentukan ini banyak 

proses yang telah di lewati. Dari dua factor di ataslah sehingga pembentukan 

lembaga kepamudaan bisa terjadi. 

 

A.   Pembentukan lembaga kepemudaan 

 
1.   Kerukunana pemuda desa baraya (KPDB) 

 

 
Kehadiran lembaga kepemudaan di desa baraya berawal dari kelompok 

pemuda yang kuliah di Makassar dan beberapa kelompok pemuda local desa. 

Awalnya di desa baraya ada lembaga kepemudaan yang bernama kerang teruna 

hanya  saja  organisasi  ini  mengalami  kevakuman  sehingga  tidak  ada  proses 

kegiatan kepemudaan yang berjalan. Hal inilah yang kemudian di lihat oleh 

kelompok pemuda tersebut sehingga ada inisiatif untuk membuat wadah yang bisa 

menghimpun  semua dusun yang ada. Sebenarnya bukan hanya itu.  Dari latar 

belakang terbentuknya KPDB selain di dasari perihal konflik antar dusun juga 

tidak adanya suatu lembaga kepemudaan yang menjadi pengontrol untuk
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pemerintahan di desa tersebut, selama ini proses kebijakan yang di keluarakan 

oleh pemerintah walaupun tidak sesaui dengan kepentingan masyarakat di lakukan 

begitu saja sebab tidak kelompok yang memberikan tekanan terhadap pemerintah 

tersebut. Tetapi yang menjadi paling mendasar adalah karna sering terjadinya 

konflik antar dusun seperti Dusun Bangkeng Nunu dan Dusun Baraya yang setiap 

saat  menghadirkan  adanya  korban  berjatuhan.  Dari  beberapa  kondisi  tersebut 

maka di bentuklah suatu organisasi bernama kerukuna pemuda desa baraya yang 

di singkat KPDB. Kata kerukunan ini di ambil dan memiliki filosofi yang dalam. 

Menurut ghazali salah satu pendiri sekaligus mantan ketua umum kerukunan 

pemuda desa baraya KPDB bahwa: 

 

“Kata kerukunan ini di ambil karena adanya konflik yang terjadi di desa ini. 

maka kata kerukunan ini sebenarnya untuk merekatkan semua dusun yang 

sering berseteru. Di desa baraya terdapat tujuh dusun dan semua dusun tidak 

ada yang akur maka di cetuskanlah kata kerukunan tersebut untuk bisa 

menyatukan semua dusun yang ada. Harapannya adanya KPDB ini bisa 

menghadirkan  kembali  keharmonisan  yang  terjalin  sejak  dulu. 

Mengembalikan jiwa gotong royong antar sesama dusun bukan malah 

bertikai” 33
 

 

Kehadiran lembaga kepemudaan di desa tersebut tentulah mempunyai 

warna baru,bukan hanya warna untuk pemuda tetapi warna baru untuk lingkungan 

sekitar dan pemenrintah setempat.  Di  ketahui secara bersama bahwa sebelum 

adanya lembaga kepemudaan di desa tersebut proses kebijakan sangat tumpang 

tindi dan tidak memiliki arah pembangunan yang jelas. Hal itu di perjelas oleh 

muh ghazali selaku mantan ketua umum KPDB yang pernah menjabat sekitar 

tahun 2018-2020. Kehadiran lembaga kepemudaan sebagai suatu aras untuk 

 
 

33 Muhammad Ghasali, Mantan Ketua Umum KPDB, Wawancara, Desa Baraya, 22 
Oktober 2021
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menghalau dominasi pemerintah terhadap masyarakat sipil, hadrinya lembaga 

kepemudaan salah satu jalan untuk memberikan kebebasan kepada setiap individu 

untuk bergerak memberikan pemikiran yang konstruktif terhadap kemajuan Desa. 

 

Seperti yang di katakan oleh Maurice duverger dalam bukun a “Partai politik 

dan   kelompok-kelompok   penekan   kelompook   organisasi   bisa   memberikan 

tekanan dalam proses pengambilan kebijakan, adanya lembaga-lembaga tersebut 

di  suatu  daerah  dapat  memberikan  penekan  terhadap  pemerintah,  salah  satu 

contoh asosiasi yang ada di prancis mereka melakukan suatu gerakan untuk 

pembelaan kebebasan pendidikan yang ada di sana. Atau gerakan yang ada di 

whshington  DC.  Suatu  gerakan  yang  telah  memperlihatkan  loby-loby  politik 

untuk  mengubah  proses  kebijakan  yang  telah  di  keluarkan  oleh  pemerintah. 

Namun bedanya kelompok penakan yang ada di desa baraya adalah suatu 

kelompok yang tidak memiliki dasar kepentingan politik yang memang bergerak 

sesaui dengan kondisi masyarakat di desa tersebut. 34
 

 

Bukan  hanya  itu  Hal  tersebut  kembali  di  pertegas  oleh  mantan  ketua 

umum kerukunan pemuda Desa Baraya Muhammad Ghazali pada saat penulis 

wawancarai sebagai berikuat : 

 

“Yah memang dulu sebelum adanya KPDB proses pengambilan keputusan 

yang di keluarkan oleh pemerintah tumpang tindi dan seenaknya saja, mulai 

dari proses penganggaran kepemudaan yang tidak jelas arahnya, kemudian 

proses pembangunan yang tidak tepat sasaran dan tidak adanya kesadaran 

masyarakat untuk ikut andil dalam proses pengambilan kebijakan sehingga 

arah desa baraya tidak jelas. Padahal jika saya tinjau dari anggaran dana 

desa (ADD) itu sangat besar. Bahkan mencapai 2 milyar. Inilah yang 
 

 
34 Maurice Duverger, Partai Politik Dan Kelompok-Kelompok Penekan (Yogyakarta, 

Bina Aksara 1984), hal. 122
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sehahurusnya di kawal oleh KPDB sebagai lemabaga yang di akui di desa 
ini”35

 

 

Bukan hanya Muhammad Ghazali tetapi beberapa tokoh pembesar KPDB 

seperti Jasman, Iwan nur, Sudirman mengatakan bahwa dulu di desa ini sangat 

minim yang sadar akan pentingnya pendidikan. Adanya KPDB membuat suatu 

perubahan baru di tingkat pendidikan. Dulu sekitar tahun 2013 kebawah menurut 

iwan nur yang juga salah satu mantan pengurus KPDB periode 2016-2018 iyalah : 

 

“Sebenarnya awal mula hadrinya kpdb ini hanya untuk menjadi wadah 
terhdap pemuda di desa baraya, karna kami bentuk itu sebab adanya 
konflik yang terjadi di  setiap  dusun, maka berinisiiflah  kami 
mengumpulkan perwakilan pemuda yang ada di setiap dusun. Namun 
sering berjalannya waktu Alhamdulillah organisasi ini memiliki tempat di 
masyarakat dan semakin besar dan berkembang. Di tambah proses 
perekrutan  yang  baik  sehingga  makin  banyak  pemuda  yang  masuk 
menjadi kader KPDB” didirikannya KPDB bukan sesuatu yang gampang 
tapi butuh tenaga,pemikiran dan materi untuk menyatukan tujuh dusun 
ini” 36

 

 

Inilah latar belakang berdirinya organisasi di desa baraya yang bernama 

kerukunan pemuda desa baraya (KPDB). jika di lihat dari proses berdirinya 

memang  bukanlah  sesuatu  yang  gampang  apa  lagi  jika  kita  melihat  bahwa 

awalnya  karna  banyak  konflik  yang  terjadi  di  setiap  dusun.  Artinya  sebuah 

pondasi dasar sudah di bangun oleh kelompok pemuda tinggal bagaimana sama- 

sama untuk menjaga wadah organisasi yang bersanama Kerukunan Pemuda Desa 

Baraya (KPDB) hadirnya organisasi ini merupakan satu langkah awal untuk 

meretas segala tindakan yang terjadi seperti konflik antar dusun, narkotika dan 

bisa menjadi control kebijakan untuk pemerintah desa. Hal ini pun dapat 

35 Muhammad Ghasali, Mantan Ketua Umum KPDB, Wawancara, Desa Baraya, 22 

Oktober 2021 
36 Muhammad Ghasali, Mantan Ketua Umum KPDB, Wawancara, Desa Baraya, 22 

Oktober 2021
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dibuktikan   dari   masalah-masalah   yang   ada   di   lingkungan   sekitar   seperti 

kurangnya kesadaran mereka dalam proses pengawalan terhadap berjalannya 

pemerintahan di desa. mengembangkan Gerakan pemuda kususnya di desa baraya 

harus   terus   di   support.   Lembaga   kepemudaan   sebagai   lembaga   swadaya 

masyarakat harus menjadi canter untuk kebijakan pemerintah desa maupun 

pemerintah kecamatan. 

 

2.   Himpunan Pemerhati Desa Bulusibatang (HPDB) 
 

 
Dalam tulisan ini penulis akan menjabarkan bagaimana proses berdirinya 

lembaga kepemudaan yang bernama HPDB dari berbagai macam latar belakang 

hadirnya Organisasi Kepemudaan (OKP) di wilayah Desa Bulusibatang yang saat 

ini di jabat oleh Fira Yuniar selaku ketua umum. seperti yang penulis jabarkan di 

atas   bahwa   dalam   satu   wilayah   pentingnya   kehadiran   sebuah   lembaga 

kepemudaan   yang   ada   di   daerah   tersebut,   selain   menjadi   tempat   untuk 

memperbaiki sumber daya manusia juga bisa menjadi suatu kelompok yang bisa 

mengorganisir pemuda dan masyarakat dalam hal pengawalan ketika proses 

kebijakan pemerintah di keluarkan. Seperti yang di katakan Maurice duverger 

dalam bukun a “partai politik dan kelompok-kelompok penekan” dalam satu 

Negara yang di naungi oleh masyarakat maka penting ada suatu organisasi yang 

menjadi penyeimbang pemerintah atau menjadi kelompok penekan dalam proses 

kebijakan  yang  di  keluarkan  oleh  Negara.  Kenapa  hal  demikian  karena  kita 

ketahui  dalam  struktur  pemerintahan  Negara  salah  satu  syarat  kusus  adanya 

Negara ketika masyarakat itu ada. Jadi jika masyarakat ada maka penting untuk di 

berikan perlindungan, baik perlindungan secara hukum, ekonomi mau pun
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perlindungan  atas  hak  mereka  terhadap  Negara.  Maka  ketika  membicarakan 

perihal hak masyarakat kadang kala tidak sejalan dengan apa yang di inginkan 

maka pentingnya ada satu organisasi penekan yang non pemerintah seperti HPDB 

menjadi   control   sosial   setiap   proses   kebijakan   yang   di   keleuarkan   oleh 

pemerintah. 

 

Dalam wawancara penulis bersama Fira yuniar selaku ketua umum sangat 

merasakan betul bagaiman proses terbentuknya lembaga tersebut di desanya 

sebelum dan sesudah hadirnya HPDB. Dari wawancara tersebut penulis 

mempertanyakan bagaimana latar belakang berdirnya HPDB dan apa yang 

memotivasi kaum muda di desa bulusibatang sehingga ingin mendrikan organisasi 

tersebut. Adapun hasil wawancara penulis bersama Fira Yuniar yaitu: 

 

“Hadirnya organisasi kepemudaan ini diawali oleh mahasiswa Makassar. 

sehingga   sebelum   hadirnya   HPDB   ada   semacam   kelompok   atau 

komunitas yang hadir di Makassar namun komunitas ini di cap sebagai 

perkumpulan ajang pen carian jodoh sebab adanya beberapa pemuda- 

pemudi  yang  menikah  antar  mereka.  Tetapi  seiring  berjalanya  waktu 

untuk menghilangkan narasi ini dimasyarakat maka ada sekelompok 

pemuda  yang  mayoritas  bertempat  tinggal  di  di  Makassar  berinisiatif 

untuk membuat suatu organisasi yakni bernama himpunan pemerhati desa 

bulusibatang (HPDB). Awal di benutknya lembaga ini banyak pro dan 

kontra di kalangan pemuda sebab mereka hanya melihat dari komunitas 

sebelumnya. Bukan hanya itu dari pemerintahpun tidak semua bisa 

menerima karna banyak yang berfikir bahwa lembaga ini akan di jadikan 

sebagai lembaga untuk mengkritik pemerintah atau singkatnya oposisi 

untuk pemerintah. ” 37
 

 

Berdasarkan hasil wawancara bersama Fira Yuniar awal kehadiran HPDB 

memberikan respon baik dari masyarakat namun tidak semua bisa menerima 

kehadiran organisasi tersebut. Khususnya di dalam lingkup pemerintah setempat. 

 
 

37Fira Yuniar, Ketua Umum HPDB, Wawancara, Desa Bulusibatang, 25 Oktober 2021
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Menurut fira yuniar yang saat itu menjadi kader baru di himpunan pemerhati desa 

bulusibatng (HPDB) mengatakan pula bahwa perkembanganya sangatlah pesat 

sebab awal kehadirannya langsung melakukan sebuah kegiatan besar yaitu lomba 

festival tingkat Dusun di Desa Bulusibatang. Dari kegiatan-kegiatan itulah dilihat 

oleh masyarakat dan pemerintah sehingga mendapat sebuah tempat yang baik di 

Desa tersebut. Dengan mengadakan kegiatan seperti seminar, dialog public, dan 

bakti  sosial.  Adapun  respon  pemerintah  terhadap  hadirnya  HPDB  ini  pun 

merespon dengan baik tapi kadang ketika di kritik menganggap himpunan 

pemerhati desa bulusibatng (HPDB) ini adalah lawan. 

 

Kemudian soal peran himpunan pemerhati desa bulusibatang (HPDB) dalam 

proses pembangunan Desa baik dari segi pembangunan infrastruktur maupun di 

sumber daya manusia. hal ini pun tidak terlepas pada garis aturan main organisasi. 

Terlepas dari hal tersebut kehadiran HPDB ini sangatlah baik karna selalu 

mensuport setiap kegiatan yang akan dilakukan. HPDB selain menjadi mitra kerja 

pemerintah juga menjadi mitra kritis ketika ada hal yang bersifat tidak sesuai 

kebijakan pemerintah dengan kepentingan masyarakat. kehadiran himpunan 

pemerhati desa bulusibatang (HPDB) memberikan perubahan yang sangat 

signifikan baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal HPDB 

banyak memberikan perubahan seperti masuknya anak muda di HPDB sangat 

memberikan dampak positif contohnya keterlibatan dilingkungan masyrakat dan 

aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti berkontribusi dalam hal pembangunan 

Desa, melakukan seminar anti narkoba, penanaman pohon, aksi bersih dan 

melakukan pemeriksaan secara gratis. Masuknya organisasi himpunan ini artinya
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sedikit mengurangi konflik dalam proses demokrasi di Desa mampu memberikan 

perubahan sebab dari organisasi inilah dapat memberikan edukasi kepada 

masyarakat tentang bahayanya praktik money politik dan kampanye hitam dalam 

proses demokrasi. Kemudian perubahan secara eksternal hadirnya organisasi 

himpunan mampu memberikan penguatan sendiri dalam lingkup masyarakatnya. 

Sebab dari kegiatan sosial yang sering dilakukan membuat masyarakat sadar 

tentang pentingnya bergotong royong. maka dari inilah dampak yang diberikan 

pun sangat dirasakan oleh masyarakat setempat dalam hubungan sosial. 

 

Hadirnya HPDB di desa bulusibatang memberikan penekanan tersendiri 

terhadap pemerintahan desa, gerakan HPDB lebih kepada teknik penekanan massa 

yang erat sekali hubungannya dengan ide organisir seperti teori yang di katakan 

Maurice  duverger  dalam  bukun  a  “partai  politik  dan  kelompok-kelompok 

penekan” gerakan ini lebih condong kepada organisir kelompok penuda dengan 

gerakan penyadaran terhadap anak SMA, kalangan mahasiswa dan masyarakat 

sekitar. penting untuk terlibat aktif dalam setiap proses pengambilan keputasan 

oleh pemerintah. Bukan hanya itu jika kita melihat lebih dekat gerakan HPDB 

tidak hanya berfokus kepada kelompok pemuda saja tetapi masuk juga di dalam 

tubuh orang tua, contohnya saja seperti yang di katakana fira yuniar ketua umum 

HPDB terlibat aktif dalam proses yang di lakukan masyarakat setiap ada 

pemberisihan lingkangan sekitar, masjid dan penanaman pohon atau hal-hal yang 

menyangkut kegiatan sosial masyarakat. Gerakan ini bisa di katan gerakan yang 

mencakup semua aspek sebab memasuki semua ruang lingkup yang ada di desa
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bulusibatang.  38  namun perlu  di ketahu bahwa HPDB bukan suatu organisasi 

penekan yang di buat oleh elite desa maupun elite politik tetapi menurut fira 

yuniar HPDB hadir atas dasar kesadaran pemuda di desa tersebut seperti 

wawancara yang di lakukan bersama beliau. 

 

3.   Pemuda Muhammadiyah Cabang Barobbo 
 

 
Dari berbagai macam organisasi yang terbentuk di kecamatan bomtoramba 

kemudian di susul oleh suatu organisasi tertua di indonesai namun mangalami 

beberapa tahun kefakuman di kecamatan tersebut yaitu pemuda muhamadiyah. 

Adapun sejarah terbentuknya pemuda muhamadiyah di Indonesia. Pemuda 

muhammadiyah  adalah  suatu  lembaga  kepemudaan  yang  berada  di  bawah 

naungan  muhamadiyah. Pemuda muhamadiyah di dirikan  di Yogyakarta pada 

tanggal 26 zulhijjah 1350 bertepatan dengan tanggal 2 mei 1932. Pemuda 

muhamadiyah adalah organisasi otonom muhamadiyah yang di kenal dengan 

gerakan islam  ammar ma‟ruf  nahi mungkar    ang bersumber pada al-qur‟an dan 

sunna. Di pendapat lain lahirnya pemuda muhamadiyah berawal dari sebuah 

gerakan lembaga yang bernama siswo proyo atau yang di singkat SPP. Siswa 

proyo adalah suatu gerakan kepemudaan yang di bina langsung oleh kh. Ahmad 

dahlan yang tidak terlepas untuk melakukan gerakan pembinaan tehadap pemuda 

islam itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dalam perkembangan SPP di bantuk 

lah suatu lembaga yang bernama pemuda muhamadiayah tepatnya pada kongres 

muhamdiyah yang ke 21 di makasar sekitar tahun 1923. Inilah awal pembentukan 

 

38 Fira Yuniar, Ketua Umum HPDB, Wawancara, Desa Bulusibatang, 26 Oktober 2021 
Murice Deverger, Partai Politik Dan Kelompok-Kelompok Penekan ( Yogyakarta, Bina Aksara 
1984), hal. 136
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pemuda muhammadiyah yang tidak terlepas di latar belakangi oleh tokoh-tokoh 

muhamadiyah itu sendiri. Dalam sturkturnya pemuda muhamadiyah mempunyai 

cabang hingga ranting. Tentu kehadiran pemuda muhamdiyah memberikan aroma 

baru untuk muhammadiyah. Sebab kehadirannya di harapkan mampu memberi 

sebuah kekuatan yang bisa manyatukan di kalangan pemuda di Indonesia. 

 

Di Bontoramba sendiri kehadiran pemuda muhamadiyah mulai di 

aktifkannya kembali di tahun 2020 yang lalu. dua cabang sekaligus yaitu cabang 

barobo dan cabang bontoramba yang sama-sama memiliki ranting atau di sebut 

pimpinan ranting pemuda muhamadiyah (PRPM). 

 

Dalam wawancara bersama ketua umum pemuda muhammadiyah cabang 

 
Barobo, Paisal mengatakan bahwa: 

 

 
“Di aktifkannya cabang dan di bentuknya ranting di setiap Desa merupakan 

sebuah langkah awal pemuda Muhamadiyah untuk bisa merekatkan kembali 

silaturahmi pemuda yang ada di setiap Desa yang ada di kecamatan 

bontormaba. Kehadiran pemuda muhadiyah baik di cabang Bontoramba 

maupun cabang Barobbo harapanya bisa memberikan sebuah warna baru 

dalam proses pembagunan sumber daya manusia terkusus di tingkatan 

pemuda. Yah kita sama-sama tahu bahwa pemuda itu adalah tongkat estapet 

untuk kemajuan bangsa, sejarah juga telah membuktikan bahwa dari gerakan 

pemudalah hingga Indonesia ini bisa terbentuk, makanya ini langkah yang di 

lakukan oleh pemuda Muhamadiyah untuk mengembalikan semangat 

perjaungan itu. Kemudian di bulan Mei sekitar tanggal 10-Mei-2020 kami 

sudah membentuk ranting Bulusuka di bawah naungan cabang Bontoramba 

kemudian di susul oleh ranting Tanamwang dan Desa Baraya di bawah 

naungan cabang barobo sekitar bulan April 2020. Artinya kita ingin 

menghidupkan semua ranting yang ada di Desa. Tentu tujuannya jelas untuk 

mengembalikan semangat pemuda kususnya pemuda muhamdiyah.” 39
 

 
 
 
 
 

 
2021 

39Paisal, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Cabang Barobo, Wawancara, 28 Oktober
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Di bentuknya dua cabang ini memanglah suatu hal yang baru di 

Bontoramba itu sendiri, apa lagi kita tahu bahwa pemuda muhamadiyah bukan 

hanya sebagai lembaga yang aktif di kecamatan tapi juga memiliki garis struktur 

dari daerah, propinsi, hingga sampai ke pusat. Kehadiran pemuda Muhamadiyah 

menjadi sebuah tanda Tanya dari berbagai macam kalangan kususnya di kalangan 

pemerintah. Sebab jika di lihat dari setiap Desa sudah memiliki organisasi Desa 

masing-masing yang juga memiliki garis structural tersendiri. 

 

Lembaga kepemudaan di Kecamatan Bontoramba memanglah sangat 

banyak. Mulai dari lembaga tingkatan Desa, komunitas pencinta alam,sanggar 

seni,hingga lembaga kepemudaan yang memiliki garis stuktur sampai ke pusat. 

Semisal karang taruna dan pemuda Muhamadiyah. Pemuda muhamadiyah salah 

satu organisasi yang cukup di kenal di kalangan pemerintahan namun baru 

mencoba menghidupkan kembali eksistensinya di kalangan masyarakat. 

 

Menurut Paisal selaku ketua umum pemuda muhamdiyah cabang barobo 

bahwa gerakan pemuda muhmadiyah saat ini yaitu : 

 

“Pemuda Muhamadiyah saat ini telah melakukan berbagai macam 

pembenahan kususnya pembenahan di internal sendiri. Dulu pemuda 

muhamadiyah kususnya di bontoramba ini pernah lama fakum makanya kami 

dari pengharus bekerja keras untuk mengemblikan kembali eksistensinya. 

Kemarin kita sudah melakukan dialog dengan pemerintah setempat dengan 

membuka tema diskusi gerakan pemuda dalam menjawab tantangan zamn. 

Kemudian di lanjutkan oleh ranting di desa tanamawang melakukan dialog 

bekerja sama dengan BPD desa tanamawang, tentu hadirnya dialog untuk 

membuka kerang ke masyarakat penting menjaga stabilitas pesta demokrasi 

di desa tersebut. Saat ini kan ada beberapa desa yang telah melaksanakan 

pemilihan. makanya pemuda muhadiyah kususnya di ranting masing-masing 

harus proaktif dalam membangun isu-isu bahayanya praktek money politik 

dan kampanye hitam selama proses demokrasi berjalan. Gerakan pemuda
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muhamdiyah tida terlepas untuk mengembalikan amal ma‟ruf nahi mungkar”. 
40 

 

 

Pembentukan berberapa cabang di kecamatan bontormaba seperti cabang 

barobo dan cabang bontoramba merupakan sebuah langkah untuk memperkuat 

sebuah gerakan pemuda baik di tingkatan kabupaten, kecamatan, hingga desa. 

Cabang borobo di bentuk kembali 2020 bulan 9, cabang Bontoramba bulan 12 

tahun 2020. Artinya posisi pembentukannya tidak beda jauh. Sebagai sebuah 

oranigasai yang memiliki garis structural yang bersifat komando tentu ini tidak 

terlepas dari intruksi pengurus pusat dari pengurus daerah pemuda muhadiyah 

yang ada di Kabupaten Jeneponto. 

 

Jika dilihat dari beberapa gerakan pemuda Muhamamdiyah yang saat ini 

beberapa daerah di seluruh kabupaten maupun kecamatan yang ada di Indonesia 

sangatlah agresif untuk di bentuk. Muhamadiyah sebagai ormas terbesar di 

indonesai setelah Nahdatul ulama (NU) tentu memikirkan bagaimana 

keberlangsungan kadernya yang berada di setiap daerah di seluruh Indonesia. 

Langkah-langkah taktis itulah merupakan suatu upaya untuk menjaga semua basis 

mereka yang ada di seluruh Indonesia. Apa lagi penulis mendengar langsung dari 

pengurus cabang bahwa memang betul pemuda muhadiyah saat ini melakukan 

pembenahan secara internal. Artinya ada langkah yang di tujuh kedepan. Namun 

kehadiran gerakan beberapa lembaga kepamuda yang ada di kecamatan 

bontoramba pastilah membuat was-was untuk pemerintah  setempat setidaknya 

mereka tidak bisa leluasa untuk membuat kebijakan dengan seenaknya saja tanpa 
 

 
2021 

40Paisal, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Cabang Barobo, Wawancara, 28 Oktober
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mempertimbangkan masukan dari beberapa lembaga tersebut. Bukan hanya itu 

kehadiran beberapa lembaga kepemudaan merupakan sebuah langkah taktis untuk 

memperkuat pemberdayaan dan penguatan demokratisasi di desa maupun di 

kecamatan. 

 

Pada akhir dasawarsa sekitar tahun delapan puluhan berbagai macam 

gerakan di seluruh penjuru dunia muncul untuk merespon berbagai macam 

peristiwa politik yang terjadi. Menurut beberapa pengamat bahwa sebagai awal 

sebuah proses demokratisasi berjalan yaitu runtuhnya tembok berlin, runtuhya 

tembok berlin di jerman ini tidak terlepas dari gerakan kelompok masyarakat atas 

gerakan solidaritas yang telah mereka lakukan. Bukan hanya di jerman tetapi di 

susul oleh beberapa Negara lain seperti polandia dan slowakia. Proses keberhsilan 

itu tidak berlangsung lama, pelan tapi pasti sering berjalannya waktu iya menurun 

dan kembali berganti. Proses demokratisasi yang semula sanga di harapkan untuk 

membantu gerakan kelompok masyarakat bawah ternayata harus berhadapan 

dengan macsm kendali yang ada kusunya dalam tubuh internal masyarakat di 

eropa timur. 

 

Dari gerakan-gerakan yang terjadi berbagai macam Negara lain kelompok 

masyarakat di Indonesia kususnya di Kecamatan Bontoramba harus belajar dari 

proses sejarah tersebut. Membuat suatu perubahan dalam lingkup masyarakat apa 

lagi berhadapan langsung dengan kelompok pemerintah yang bejat di butuhkan 

kerja sama secara kolektif oleh masyarakat dan pemuda yang ada di kecamatan 

tersebut. Kehadiran lembaga kepemudaan di kecamatan Bontoramba merupakan 

sebuah langkah awal untuk membenahi proses demokratisasi yang ada di sana.
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Lembaga  kepemudaan  harus  menjadi  support  system  untuk  masyarakat  agar 

proses keseimbangan antara kebijakan pemerintah yang d keluarkan bisa berjalan 

dengan baik dan benar. Setidaknya gerakan yang coba di lakukan oleh organisasi 

di setiap desa merupaakan langkah taktis untuk mengubah paradigma lama yang 

kecendurungan sangat membatasi gerakan pemuda. Pemerintah harus membuka 

ruang selebar-lebarnya untuk semua lembaga yang ada di desa jika ingin membuat 

suatu perubahan kususnya perubahan secara demokratisasi. Kita bisa melihat 

bagaimana respon bapak camat bontoramba atas hadirnya lembaga tersebut yang 

ada di kecamatan bontoramba. Pemerintah tidak boleh anti apa lagi mengecilkan 

gerakan pemuda tersebut sebab dari langkah itulah sehingga setiap desa yang ada 

di kecamatan bisa memperkuat masyarakat di desa tersebut. Hal ini sama seperti 

gerakan yang pernah di lakukan kelompok pemuda di era orde baru bagaiman 

mereka  membuat  suatu  gerakan  bawah  tanah  dengan  masuk  di     lingkup 

masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang kejamnya sebuah Negara 

otoriter yang berkuasa. Dari gerakan-gerakan tersebut penguatan kelompok 

mahasiswa dan pemuda di lingkup masyarakat memberikan sinyal yang baik. 

Runtuhnya sebuah rezim totaliter tentu tidak terlepas dari sebuah gerakan yang 

kemudian di lakukan oleh kelompok pemuda tersebut. Setidaknya Negara atau 

pun pemerintah saat ini harus belajar dari kondisi itu, jangan memandang 

kelompok pemuda hanya pada satu sisi tapi coba melihat mereka dari konteks 

lain. Seperti bagaiman cara mengorganisir masyarakat, memberikan pemahaman 

tentang pentingnya sebuah proses demokrasi di Negara yang demokratis ini. 

Membuka kerang komunikasi di semua sector, baik di sector nelayan, petani,
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buruh, kelompok perempuan dan sektor-sektor yang mempunyai garis massa yang 

besar.  Apa  lagi  jika  kita  lihat  gerakan  pemuda  di  era  reformasi  ini  semua 

informasi muda mereka akses dengan adanya teknologi informasi yang canggih. 

Mulai dari informasi dari luar negeri sampai informasi di pelosok negeri bisa 

mereka akses semua. Inilah yang seharusnya di perhatikan dengan baik oleh 

pemerintah jangan selalu melihat kelompok pemuda pada saat pemilu saja yang di 

arak-arak di jadikan sebagai timses atau kelompok pemenang untuk partai mereka. 

Tapi melihat mereka dari sisi lain ceontohnya dengan berbegai gerakan yang 

mereka lakukan.41
 

 

C.  Peran Lembaga Kepemudaan Dalam Memperkuat Gerakan Civil Society Di 

 
Kecamatan Bontoramba 

 
Seperti penulis jabarkan di atas bahwa dalam satu struktur Negara di 

butuhkan suatu kelompok penekan untuk memperkuat civil society dalam Negara 

tersebut. gerakan lembaga kepemudaan dalam memperkuat civil society di 

kecamatan bontoramba kabupaten jeneponto merupakan sebuah model gerakan 

yang masuk dalam gerakan penekan yang non struktur politik, gerakan lembaga 

kepemudaan di setiap desa yang ada di bontoramba seperti organisasi KPDB, 

HPDB,  maupun pemuda muhamadiyah  merupakan suatu model gerakan yang 

bersadarkan dari keresahan  pemuda bukan atas  dasar kepentingan alite politk 

lokal. Model gerakan ini lebih kepada model gerakan yang persial seperti yang di 

katakan  mourice duverger model gerakan persial adalah menganggap gerakan 

politik aktivitas kedua setelah kegiatan-kegiatan sosial. Seperti contoh gerakan 

41 Maurice Duverger, Partai Politik Dan Kelompok-Kelompok Penekan, (Yogyakarta, Bina Aksara 
1984), hal. 122-123
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buruh di berbagai Negara. gerakan persial yang mereka lakukan hanya ketika 

proses kebijakan itu tidak sesuai dengan kepentingan buruh secara umum beda 

dengan gerakan ekslusive seperti yang di lakukan asosiasi perleman di prancis 

yang memang fokus gerakannya penuntutan kepada perleman untuk di berikan 

kebebasan setiap individu untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana yang 

mereka inginkan. 

 

Dalam hal ini penulis akan sedikit membahas tentang bagaimana suatu 

gerakan civil society yang pernah terjadi di eropa timur. Sehingga kita bisa 

mengambil sebuah perbandingan di antara kedua gerakan ini. 

 

Di eropa timur model gerakan civil society iyalah. Strategi demokratisasi 

yang   di   lakukan   oleh   eropa   timur   di   sebut   oleh   Havel“pascatotaliter” 

bernunculnya aksi protes di beberapa wilayah yang bercorak rasial di jerman dan 

prancis. gejolak konflik etnis dan agama sangatlah kental pada saat itu. Aspirasi 

kaum komunis di polandia dan rusia mau tak mau mengharuskan orang untuk 

paling tidak meninjau kembali tesis mencoba dengan lebih mendalam mencari 

alternative jawaban yang lebih memadai dengan kondisi lain. Strategi 

demokratisasi lewat penguatan (empowerment) civil society, mendapat tempat 

cukup penting dalam wacana politik saat itu mereka berhasil mengangkat derajat 

kaum termarnilkan. Sebagian eropa timur berhasil dan bekas unisoviet.42
 

 

Di dalam wacana gerakan sosial seperti yang di katakana oman sukmana 

dalam setiap gerakan sosial yang di lakukan baik individu maupun kelompok di 

 
42 Oman Sukmana, Konsep Dan Teori Gerakan Sosial, (Jawa Timur, Cita Intrans Selaras 

2016), hal. 29
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butuhkan suatu proses yang baik dan tepat, sedangkan dalam pandangan sigh 

gerakan-gerakan sosial mengekspresikan usaha-usaha kolekif masyarakat ntuk 

menuntu kesetaraan dan keadilan sosial dan menunjukan perjuangan organisasi 

untuk membela identitas dan warisan kultural mereka yang terdapat di lingungan 

maupun di negaranya. Contohnya seperti Di belahan amerika latin semisal afrika 

dan asia proses gerakan sosial yang telah di perjuangkan semenjak pasca perang 

dunia dua pun kembali mengalami berbagai kendala baik internal maupun 

eksternal. Sementara di pemikir civil society yang lain seperti adam ferguson 

mengatakan yaitu. 

 

Gerakan sosial dan aksi kolektif telah menjadi sebuah kekuatan sosial dari 

lembaga dan aksi historis di masyarakat. Hal ini sama persis yang di lakukan oleh 

tiga organisasi yang di kecamatan bontoramba. Model gerakan yang mereka 

lakukan  secara  kolektif  di  beberapa  desa.  Hadirnya  gerakan  yang  di  lakukan 

seperti KPDB merupakan sebuah kepedulian sosial yang terjadi di desa tersebut. 

oleh kerena itu gerakan sosial dan aksi sosial tidak hadir begitu saja dalam 

masyarakat  tetapi  di  akomodiri  oleh  suatu  kelompok  baik  secara  organisasi 

maupun lembaga swadaya yang lain. 

 

Seperti yang di kemukakan oleh sigh bahwa sitaus-situasi ketimpangan, 

dan dominasi sosial akan jika di jalankan dan di pertahankan oleh institusi dan 

lembaga sosial maka pada gilarannya akan menghasilkan sebuah situasi balik 

yang akan terjadi perlawanan, penolakan, dan pemberontakan menentang system
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dominasi tersebut. struktur sosial sebagai sebuah arena pertemuan, intens dan 

tidak terhitung jumlahnya dari berbagai kelompok yang terdominasi struktur.43
 

 

Hal ini yang kemudiakan terjadi desa tersebut sebagai bentuk penguatan 

ke pemerintah lembaga kepemudaan harus terlibat dan memperihatkan 

kontibusinya dan proses kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah. Lembaga 

kepemudaan sebagai lembaga swadaya masyarakat harus Pandangan kontuwijoyo 

tehadap civil society. 

 

Sedangkan dalam perspektif lain menurut kuntuwijoyo seorang pemikir 

kontomporer dari indonesia adalah hubungan fungsional antara Negara dan 

masyarakat   sipil   harus   kerja   sama   dalam   proses   pembangunan   daerah. 

kuntiwijoyo melihat bahwa masyarakat sipil terpecah-pecah diantara banyaknya 

kepentingan yang masuk, seperti peraturan,birokrasi,diplomasi,kemanan, 

pertahanan dan perang. Negara dan masyarakat sipil mungkin saja bisa bertemu 

dalam suatu kondisi sebagai suatu kesatuan dalam konteks demokrasi. Sebagai 

Negara yang menganut sistem demokrasi tentu dua hal ini bisa di pertemukan 

dengan satu dasar pemikiran dan kepentingan yang sama yaitu untuk masyarakat 

sipil. menjadi canter untuk kebijakan pemerintah desa maupun pemerintah 

kecamatan. 

 

Masyarakat sipil tidak lagi identik dengan masyarakat politik sehingga 

masing-masing entitas yang bersifat otonom atau jalan sendiri. Ini bukan sebuah 

fenomena tapi suatu fakta yang terjadi sebab mereka berdiri sendiri tanpa di 
 

 
hal. 30 

43 Oman Sukmana, Konsep dan Teori Gerakan Sosial, (Jawa Timur, Cita Intrans Selaras)
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topang oleh pemerintah. Bahkan kadang juga pada saat tertentu di posisikan dua 

hal ini dalam posisi yang berlawanan konsep civil society menurut adam ferguson 

memang sangatlah berbeda dengan konsep civil society dengan pemikir lain. 

Masyarakat sipil merupakan hasil dari pergeseran dari sebuah peradaban 

masyarakat  primitive  menjadi  masyarakat  yang  beradab  kemudian  di  tandai 

dengan kemajuan akal dan modenisasi hingga teknologi industri yang semakin 

canggih.  Menurut  ferguson  Masyarakat  sipil  merupakan  susunana  masyarakat 

yang cukup kuat dalam mengimbangi peran Negara serta juga dapat menghindar 

dari dominasi dari Negara dan despotisme Negara dengan kata lain sebagai visi 

etis dari sebuah masyarakat. Pengertian tersebut digunakannya untuk 

mangantisipasi perubahan sosial revolusi industri yang terjadi. Kemudian 

sehubungan dengan fenomena tersebut ferguson mengatakan kedua hal tersebut 

bertanggung jawab penuh atas semakin mencoloknya pembedaan antara ruang 

pablik dan ruang private yang merupakan salah satu produk dari sebuah formasi 

sosial  modern.  Dalam  prekteknya  gerakan  sivil  society  semakin  memberikan 

ruang tersendiri untuk kelompok pemuda dalam proses demokrasi maupun proses 

pembangunan sumber daya manusia. Walaupun gerakan kelompok pemuda saat 

ini belum mampu memberikan kontribusi besar di bidang ekonomi untuk 

perubahan di masyarat tapi setidaknya ruang dalam proses politik sudah sangat 

baik. 

 

Awalnya proses gerakan sosial yang di lakukan lembaga kepemudaan 

mengalami pasang surut tepatnya di kecamatan bontoramba dan beberapa desa 

yang ada di kecamatan tersebut. Keterlibatan organisasi kepemudaan sangatlah
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minim baik di ruang pengambilan keputusan maupun dalam pengawalan 

pengambilan kebijakan. Adanya kondisi seperti itu disebabkan karena masih di 

dominasi oleh kelompok kaum tua di lingkup pemerintahan maupun dalam 

lembaga-lembaga organisasi seperi karang taruna dan komite nasional pemuda 

indonesai. Hal yang paling sering terjadi ketika pesta demokrasi berlangsung 

kelompok pemuuda hanya di jadikan sebagai timses yang di arahkan oleh kaum 

elite. Power kelompok pemuda belum terlihat bahkan sangat minim untuk di lirik. 

Keterlibatan lembaga kepemudaan dalam ruang demokrasi maupun kegiatan yang 

lain sangatlah terbatas. Inilah yang manjadi PR utama yang harus di lakukan oleh 

kelompok pemuda saat ini kususya yang masuk di organisasi, gerakan 

prodemokrasi bukan hanya dalam bentuk pemilihan saja tetapi menjadi support 

system  dalam  mensosialisasikan  pentiingnya  keterlibatan  masyarakat  dalam 

proses demokrasi. Kelompok pemuda harus memiliki tanggugn jawab dalam 

menyadarkan masyarakat untuk ikut andil dalam mengawasi pemerintahan yang 

ada di setiap Desa. 

 

Dalam wawancara bersama pak camat bontoramba membahas terkait 

organisasi kepemudaan yang selama ini ada di kecamatan bontoramba hal itu 

kemudian di pertegas oleh Bapak Nurlewa terkait gerakan organisasi yang saat ini 

terjadi di kecamatan bontoramba berikut wawancara penulis bersama beliau: 

 

“Pada dasarnya setiap individu di berikan hak sebesar-besarya untuk 

mendirikan sebuah kelompok baik komunitas,kebudayaan dan organisasi 

kepemudaan.  Sampai  saat  ini belum  pernah  ada  sebuah  oragnisasi di 

kecamatan bontoramba untuk mengarahkan ke hal negative tetapi pasti 

tujuannya adalah ke hal positif. Kami selaku pemeribtah harus 

mengarahkan pemikiran-pemikiran pemuda untuk tetap kritis terhadap 

pembangunan di setiap desanya masing-masing. Hal yang paling utama
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yang harus di lakukan kami selaku pemeritnah harus memberikan support 

untuk   bisa   bekerja   sama   dengan   baik.   selama   saya   menjabat   di 

kecamatan  ini  peran  lembaga  kepemudaan  itu  sangat  baik,  karena 

hadirnya  lembaga  ini  banyak  hal  yang  sering  di  laksanakan  seperti 

diskusi, kegiatan olahraga,sosialisasi,seminar demokrasi hingga 

penyuluhan ke masyarakat. Hadirnya lembaga kepemudaan di kecamatan 

bontoramba saya selaku pemerintah kecamatan sangat mengapresiasi 

sebab banyak hal yang sudah di lakukan dan perubahannya cukup baik 

untuk kecamatan bontoramba. ini juga bisa menjadi mitra yang baik untuk 

pemerintah dalam hal pembangunan di setiap desa. Dalam pendangan 

saya hadirnya lembaga kepemudaan itu kan tujuannya baik selain 

membangun juga untuk menghimpun berbagai kalangan kepemudaan. 

Hadirnya  lembaga  kepemudaan  bisa  menjadi  penguatan  untuk  civil 

society, untuk membuat suatu perubahan tentu harus di mulai dari anak- 

anak muda”44
 

 
Hadirnya lembaga kepemudaan Dalam pandangan pak camat sendiri, 

kehadiran lembaga kepemudaan merupakan sesuatu yang sangat baik dan tepat. 

Sebab menurutnya banyak hal yang bisa di lakukan dan tentunya bisa juga 

meringankan   beban   pemerintah   sebab   lewat   lembaga   kepemudaan   bisa 

membangun   mitra   yang   baik   terhadap   pemerintah.   kehadiran   lembaga 

kepemudaan di Desa tepatnya di Kecamatan Bontoramba bukanlah suatu ancaman 

untuk pemerintah. Sebab jika di lihat dari beberapa daerah dan dari aspek historis 

kehadiran lembaga kepemudaan justru menjadi bayang-bayang yang sangat 

berbahaya untuk pemerintah, lihat saja di era orde baru kekuatan setiap lembaga 

mampu  menumbangkan sebuah rezim yang tiga puluh  dua tahun berkuasa di 

Indonesia. 

Menurut  Bapak  Camat  sendiri  yang  juga  selaku  mantan  ketua  umum 

 
“komite nasional pemuda Indonesia” KNPI) Kabupaten Jeneponto iyalah : 

 
 
 
 

 
44 Bapak Nurlewa S.Hut, Camat Borontoramba, Wawancara Kantor Camat Bontoramba, 

26 Oktober 2021
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“sebenarnya kehadiran lembaga itu bukanlah suatu ancaman jika 

pemerintah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan tupoksinya. 

Sejarah terbentuknya Indonesia kan tidak terlepas dari peran pemuda itu 

sendiri. Kritik kepada pemerintah saya pikir itu wajar dan sah-sah saja. 

Selama  itu  kritiknya  berintelektual  dan  sesuai  dengan  aturan  yang 

berlaku.  Indonesi  ini  kan  terbentuk  dari  sebuah  kritikan  hingga  bisa 

tumbuh menjadi Negara yang kuat. Beban masa lalu itu harus di jadikan 

pelajaran untuk pemerintah bukan malah takut terhadap kritikan. Kita 

mesti berbenah dan bahu membahu untuk membangun kecamatan kita 

tercinta ini. Apa lagi kita tahu bersama bahwa bontoramba ini dulunya 

sebuah kecamatan yang kuat dan besar. Di sinilah hadir banyak tokoh 

pemimpin di kabupaten jenepomto mulai dari bupati yang dulu hingga 

sekarang ini. Di bontoramba inilah di lantik seorang karaeng “raja” yang 

di sebut dengan to‟do appaka “ikatan empat daerah” maka tidak salah 

jika bontoramba ini di kenal dengan kecamatan yang menjadi pusat dari 

penyatuan dari berbagai kecamata.” 45
 

Selain  itu  harapan  Nur  lewa  selaku  Camat  Bontoramba.  kehadiran 

lembaga kepemudaan ini bukan hanya fokus pada bidang sosial saja tapi juga bisa 

mengembalikan identitas kebudayaan Kecamatan Bontoramba. Menurutnya : 

“Kebudayaan tidak hanya di artikan dalam bentuk seni namun juga pada 

aspek  lain.  Seperti  kebudayaan  masyarakat  bontoramba  yang  dulunya 

suka gotong royong,sipakatau (saling menghargai) rukun antar sesama 

hingga menjaga culture yang ada. Itulah yang seharusnya di jaga dan di 

kembangkan oleh lemabaga kepemudaan melalui program kerjanya. Kita 

boleh berada dalam zaman teknologi yang canggih namun identitas kita 

sebagai masyarakat jenepomto itu tidak boleh di telan zaman. Teknologi 

seharusnya memudahkan kita untuk berkomunukasi dan berkreasi bukan 

malah menjebak kita.”46
 

 

 

Itulah harapan yang di inginkan oleh  Bapak Camat selaku pemerintah 

setempat. Jika di amati lebih dalam memang beberapa tahun terakhir ini 

keterlibatan lembaga kepemudaan dalam ruang-ruang sosial sangat memberikan 

kontribusi besar terhadap kemajuan desa. namun di sisi lain masih banyak lagi 

 
 

45 Bapak Nurlewa S.Hut, Camat Borontoramba, Wawancara Kantor Camat Bontoramba, 
26 Oktober 2021 

46 Bapak Nurlewa S.Hut, Camat Borontoramba, Wawancara Kantor Camat Bontoramba, 
26 Oktober 2021
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hal yang harus di benahi dan di selesaikan. Contohnya seperti kesadaran pemuda 

terhadap pentingnya menjaga lingkungan sekitar terhadap bahayanya 

narkoba,minimnya jumlah pemuda yang melanjutkan studi ke jenang universitas 

dan tindakan criminal yang masih menjadi momok untuk di benahi. Peran pemuda 

tentu sangat di harapkan untuk bisa meretas segala hal yang bersifat kurang etis 

ini. Kemudian membantu pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat 

tentang   pentingnya   melibatkan   diri   dalam   proses   demokratisasi   di   desa. 

banyaknya masyarakat yang masih awam yang apatis terhadap kontestasi di desa 

menyebabkan   ketimpangan   terjadi,   kemudian   praktek   money   politik   dan 

kampanye hitam di setiap pesta demokrasi masih sangat marak terjadi, bukan 

hanya itu momentum pesta demokrasi hanya di jadikan sebagai ajang untuk 

mendapatkan keuntungan (uang). Inilah semua yang harus di retas oleh lembaga 

kepemudaan dengan jalur diskusi dan berkolaborasi dengan penyelenggara seperti 

Komisi pemilihan umu (KPU), badan pengawasan pemilu (BAWASLU) dan 

lembaga institusi yang lain. Jika proses pembenahan ini bisa dilakukan dengan 

baik dan tepat tentulah kecamatan bontoramba bukan hanya akan menjadi 

episentrum perubahan kabupaten jenepoton tapi juga menjadi episentrum sulsel 

dalam  hal  pengawalan  penguatan  masyarakat  sipil.  Peran-peran  seperti  ini 

haruslah di support oleh semua kalangan kususnya di pemerintah daerah selaku 

yang memiliki tupoksi. Peranan lembaga kepemudaan dalam penguatan civil 

socieaty itu sangatlah di perlukan. Dalam pandangan Thomas hobbes 

mengatakan“civil society harus memiliki kekuasaan absolut agar dapat meredam 

terhadap kemungkinan adanya konflik ang terjadi di mas arakat”



88 

 

 

 
 

 

Memang jika di lihat dalam struktur masyarakat jika suatu kelompok tak 

di organisir dengan baik seperti dalam bentuk organisasi maka sangatlah susah 

untuk mengontrol jalannya sebuah perintahan di masyarakat itu sendiri. Artinya 

lembaga kepemudaan yang memiliki structural harus memiliki kekuatan tersendiri 

di desa maupun kecamatan agar bisa memiliki nilai di masyarakat itu sendiri. 

Sedangkan menurut adam ferguson “melihat civil societ harus memiliki visi etis 

dalam kehidupan bermasyarakat tentu tidak terlepas untuk memelihara tanggung 

jawab sosial ke masyarakat itu sendiri. 

Jika di benturkan dengan teori Maurice duverger di atas Setidaknya 

hadirnya lembaga kepemudaan bisa memelihara keharmonisan sosial yang ada 

sekeligus berfungsi sebagai alat pengontrol untuk pemerintah. Masyarakat akan 

lebih dapat ruang ketika bersuara. Dan tentunya bisa menjadi penyeimbang atas 

kebijakan yang telah di lakukan oleh pemerintah. Artinya lembaga kepemudaan 

ini bisa menjadi mitra kerja sekaligus mitra kritis terhadap pemerintah Jika hal ini 

berjalan dengan selaras tentu proses jalannya pemertintahan bisa saling 

mengimbangi dan peran-peran sosial bisa berjalan dengan baik. Di dalam wacana 

dan gerakan jika kita mengambil sebuah contoh di kawasan eropa timur gerakan 

prodemokrasi di kawasan itu, system politik totaliter di bawah rezim komunis di 

sejajaran dengan kekuatan yang demokratis, yang ada dalam masyarakat dengan 

tujuan untuk kemandirian individu sebagai warga Negara (citizins), jaminan 

hakphak asasi manusia, kebebasan berbicara dan kebebasan berpendapat bagia 

setiap warga Negara atau individu itu di jamin sepenuhnya oleh system politik 

yang ada. Termasauk dalam masalah pembagian sumber daya ekonomi.
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Kekebasan itu di jamina baik secara moral maupun institusional. Bagi kelompok 

yang mengatasnamakan dirinya prodemokrasi seharusnya mempunyai legitimasi 

kuat memberi pelayanan kepada masyarakat serta mereka yang memerlukannya. 

System  politik  seperti  itu  menrutu  havel.  “tak  mungkin  di  wujudkan  tanpa 

landasan tumpuan pada moral karna politik sebenarn a” menuurut havel “ ada 

sebua tanggung jawab yang di ekspresikan lewat tindakan tanggugn jawab 

memiliki dasar meta fisik, ia tumbuh dari kesadaran atau kepastian sub sadar 

bahwa  kematian  kita  tidak  menghentikan  apapun,  karena  segala  hal  yang  di 

perbuat tetap terekam dan dinilai di tempat lain, di tempat yang berada di atas 

kita”. Pandangan havel ini tentu membawa setiap lembaga atau individu untuk 

mengetahui betuk bagaimana tanggung jawab itu haruslah di perankan dengan 

baik sebab dari hal itu lah akan di ukur bagaiaman seorang individu bisa 

mengaktualkan dirinya. Bukan hanya itu setiap tanggugn jawab yang di berkan 

ada kekuatan moral yang harus di perankan. System politik yang di bangun oleh 

havel adalah tegak di bangun di atas landasan tumpuan moral.47
 

Civil society secara institusional bisa di artikan sebagai pengelompokan 

dari sebuah anggota masyarakat sebagai warga Negara yang mandiri dan depat 

dengan bebas bertindak dengan mandiri, aktif dalam wacana dan praksis di segala 

hal yang berkeitan pada masalah kemasyarakatan yang ada dilingkungan sosial. 

Salah satu di dalamnya iyalah jaringan pengelompokan sosial yang mencakup 

mulai dari rumah tangga (bouldsebold), organisasi-organisasi sukarela ( termasuk 

partai politik), sampai dengan organisasi yang pada awalnya di bentuk oleh 

47 Maurice Duverger, Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan, (Yogyakarta, 

Bina Aksara 1984), hal 136
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Negara tetapi ikut melayani kepentingan masyarakat yang ada, contohnya sebagai 

perantara oleh Negara kepada individu ataupun masyarakat. Bukan hanya itu civil 

society juga haruslah di bedakan dengan suku atau klen atau jaringan klientalisme, 

karean variable yang utama iyalah sifat otonomi atau kemandirian. Salah satu 

contoh dasar yang membedakan yaitu mengharuskan adanya kebebasan dan 

keterbukaan pablik dan memberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan 

kesempatan yang dalam mempertahankan kepentingan-kepentingan umum. 

Jika kita menarik sebuah kesimpulan dari gerakan civil society di atas 

maka  dapat  di  pastikan  bahwa  gerakan  civil  society  sebagai  jalan  untuk 

merekatkan sendi-sendi sosail yang ada di masyarakat dan sebagai langkah untuk 

membuat suatu gebrakan yang ada di pemerintah. Gerakan civil society jika dii 

organisir dengan baik maka akan menjadi sebuah power yang besar dalam sebuah 

gerakan masyarakat. Bukan hanya itu hadirnya lembaga kepemudaan bisa 

mendorong  kelompok  pemuda  untuk  mengaktifkan  kembali  budaya  maupun 

sendi-sendi yang lain. 

Di kecamatan bontoramba sendiri bukan hanya pemuda muhadiyah yang 

berperan   aktif   di   Desa   Bulusibatang   tetapi   himpunan   pemerhati   Desa 

Bulusibatang (HPDB) juga berada di naungan desa tersebut. Tentu dua lembaga 

ini memiliki gerakan yang berbeda tapi secara tujuan memiliki visi yang sama. 

Himpunan pemerhati desa bulusibatang (HPDB) secara historis lebih dulu hadir 

ketimbang pemuda muhadiyah cabang Barobbo. Selama kurang lebih sembilan 

tahun berdiri HPDB sudah melakukan berbagai macam kegiatan sosial. Hal itu
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kemudian di pertegas oleh ketuam umum HPDB fira yuniar pada saat penulis 

mewawancari di sekertariatnya. 

“Selama saya bergabung kurang lebih tiga tahun di HPDB baik sebalum 

jadi  ketua  maupun  pada  saat  jadi  ketua  umum.  Alhamdulillah  sudah 

banyak sekali kegiatan yang sudah HPDB laksanakan, sealama di 

kepengurusan saya ini sekitar 6 bulan sudah ada sekitar empat program 

kerja kami laksanakan. Diantarnya peran HPDB ketika ada program 

pembangunan desa kami ikut andil dalam memberikan masukan terhadap 

pemerintah  desa,  seperti  pengajuan  pengadaan  perpustakaan     desa, 

bagian dari pengembangan sumber daya manusia. Melakukann sosialisasi 

setiap pesta demokrasi tiba, tujuannya tentu tidak lain untuk memberikan 

pemahaman kepada masyarakat pentingnya terlbat dalam    pesta 

demokrasi dan menghidari semua tindakan yang bisa melanggar UU 

pemilu. Aksi bersih di setiap dusun dan penanaman pohom, gerakan ini 

tujuannya untuk menjaga kebersihan kampung halaman sekaligus untuk 

menghijaukan desa kami. Inilah beberapa program kerja yang kami 

laksnakan selama kepengurusan berjalan. 48
 

 
Gerakan pemuda dalam pengembangan desa sangatlah terlihat kususnya di 

lingkungan setiap desa yang ada di kecamatan bontoramba. Jika di lihat dalam 

proses perkembangannya penguatan civil society di kecamatan bontoramba 

mengalami kemajuan yang signifikan, kita bisa ukur dari kegiatan-kegiatan yang 

di laksnakan oleh kelompok pemuda dan organisasi kemasyarakatan yang ada. 

Menurut gramci sendiri salah satu tokoh yang mencoba mengembalikan dimensi 

kemandirian dan pluralisme masyarakat sipil. Gramci melihat sipil society sebagai 

suprastruktur (politik dan budaya), sedangkan infrastrukturnya adalah cara 

produksi system ekonomi masyarakat (Arief budiman, 1990) kemudian gamci 

juga melihat bahwa masayrakat sipil menjadi arena tempat semua kekutan politik, 

termasuk Negara saling merebut dan menjaga setiap hegemoni yang ada. Dari 

semua prose itu dapat muncul sebuah counter hegemoni, baik dari luar Negara 

 
48Fira Yuniar, Ketua Umum HPDB, Wawancara, Desa Bulusibatang, 25 Oktober 2021
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Maupun dari dalam masayrakat sipil itu sendiri. Jika kita amati   dari   sebuah 

proses gerakan yang ke mudian di munculkan oleh lembaga kepemudaan kita bisa 

menyimpulkam bahwa gerakan yang mereak buat sebuah gerakan untuk 

mengkacanter semua hal yang sifatnya berbahaya terhadao masyarakat itu sendiri. 

Salah satunya lembaga seperti HPDB menjadi canter untuk pemerintah jika 

kebijakan yang kemudian mereka keluar dari kepentingan masyarakat itu sendiri. 

Canter  kebijakan  yang  kemudian  di  lakukan  oleh  HPDB  merupakan 

sebuah gerakan yang harus di dukung penuh oleh masyarakat sebab yang di 

perjaungkan oleh mereka bukan serta merta untuk kelompoknya sendiri tetapi 

untuk kepentingan masyarakat secara umum. Menurut fira yuniar terkait dengan 

peran HPDB selama ini yaitu : 

“Peran himpunan pemerhati desa bulusibatang (HPDB) dalam proses 

pembangunan Desa baik dari segi pembangunan infrastruktur maupun di 

sumber daya manusia sangatlah aktif kami lakukan. hal ini pun tidak 

terlepas pada garis aturan main organisasi. Terlepas dari hal tersebut 

kehadiran HPDB ini memberikan suatu hal baru di lingkup desa 

bulusibatang, sebab kegiatan yang selalu kami lakukan selalu di suport 

setiap kegiatan yang akan kami laksnakan. HPDB selain menjadi mitra 

kerja pemerintah juga menjadi mitra kritis ketika ada hal yang bersifat 

tidak sesuai kebijakan pemerintah. Serta kehadiran himpunan pemerhati 

desa bulusibatang (HPDB) memberikan perubahan yang sangat signifikan 

baik secara internal maupun eksternal. Secara internal HPDB banyak 

memberikan perubahan seperti masuknya anak muda di HPDB sangat 

memberikan dampak positif contohnya sering terlibat dilingkungan 

masyrakat dan aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti berkontribusi 

dalam hal pembangunan Desa, melakukan seminar terkait bahanya 

narkoba untuk generasi muda, penanaman pohon, aksi bersih dan 

melakukan pemeriksaan secara gratis. Inilah kegiatan yang kami lakukan 

selama kepengursan berjalann” 

 
Gerakan lembaga kepemudaan di setiap desa menjadi sebuah indicator 

kemajuan desa. Jika kelompok pemuda ikut andil dalam proses pembangunan 

tentu sangat baik untuk proses keberlangsungan desa tersebut, seperti yang di
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sampaikan soekarno dalam pidatonya berikan aku sepuluh pemuda maka akan ku 

guncangkan dunia. Artinya salah satu harapan Negara kita tidak terlepas dari 

peranan pemuda. Bukan hanya untuk pembangunan bangsa tetapi ruang-ruang 

sosial yang lain, seperti keterlibata di setiap agenda-agenda pembangunan untuk 

desa. Sebenarnya perkembangan gerakan civil society di Indonesia menurut kutut 

suwando sudah terjadi sejak era orde baru telah ada. Kutut suwando membagi dua 

periodesisa yakni sebelum era reformasi dan sesudah era reformasi. Menurutnya 

itu dapat di lihat pada aras nasional dan aras local. Bagaimana sebuah gerakan 

kelompok pemuda local selalu ikut andil dan terlibat dalam proses pengambilan 

keputusan yang di keluarkan oleh pemerintah. . 

Kerukunan pemuda Desa Baraya KPDB sendiri gerakan yang mereka 

lakukan tidak beda jauh yang telah di lakukan oleh HPDB. saat ini kondisi desa 

baraya   di   segi   perkembangan   lembaga   kepemudaan   sudah   menunjukan 

peningkatan yang baik. Hadirnya KPDB sebagai inisiator gerakan perubahan dari 

skop  pemuda  memberikan  kontribusi  besarnya.  Organisasi  ini  sudah  berdiri 

sekitar lima tahun lamanya tentu di angka lima tahun ini bukan sesuatu yang baru 

lagi di masyarakat. Mereka sudah memperlihatkan bagaiman kontribusu besarnya 

di desa baraya. Kemudian program kerja yang mereka lakukan tidak terlepas dari 

pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kita tahu bahwa 

Desa Baraya secara SDM memiliki sekitar tiga ribu lebih penduduknya. Artinya 

jika di bagi antara kelompok pemuda dan orang tua sekitar dua puluh persen itu 

adalah kelompok pemuda. Hal ini yang kemudian di lihat oleh pengurus KPDB 

dari masa ke masa. Bagaimana peran KPDB memberikan ruang seluas-luasnya
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untuk pemuda berkreasi dan berkontribusi untuk kepentingan desa. Pada posisinya 

hadirnya KPDB bukan hanya terfokus pada pemuda saja tetapi di lingkup 

masyarakat juga. Hal itu kemudian di sampaikan oleh Muhammad Ghazali selaku 

mantan ketua umum periode 2018-2020 yakini : 

“Pada saat ini kami dari pengurus KPDB sudah melakukan beberapa 

kegiatan yang bersifat untuk membangun desa. Seperti halnya kegiatan sosialisasi 

yang kami laksnakan sekitar 6 bulan lalu. Pada sosialisasi itu kami melibatkan 

pemerintah setempat, pak camat,babinsa tokoh masyarakat dan beberapa tokoh 

pemuda yang kami undang dari luar. Sosialisasi ini kami fokus pada pembahasan 

bahayanya narkoba untuk generasi muda, sebab jika di lihat dari beberapa tahun 

belakangan ini kelompok pemuda di baraya ada beberapa orang yang sudah 

terjerumus narkoba dan sejenisnya. makanya kami dari KPDB harus cepat 

mengambil langkah taktis untuk meretas hal tersebut. Bukan hanya sosialisasi 

kami laksanakam tapi juga pembuatan papan informasi di setiap batas dusun 

terkait dengan bahanya narkoba untuk generasi muda” tentu kami juga melibat 

pemerintah setempat untuk sama-sama bisa saling membantu meretas hal 

tersebut” 
49 

 

Adapun  gerakan  KPDB  yang  mereka  lakukan  sama  seperti  yang  di 

katakan oleh cicero bahwa masyarakat sipil adalah masyarakat politik yang 

mempunyai kode hukum yang mengikat secara menyeluruh baik hidup bersama 

maupun pergaulan antar individu. 

Gerakan sosialisasi yang mereka lakukan tentu tak terlepas untuk 

menyadarkan masyarakat untuk tetap taat pada rambu-rambu hukum yang ada. 

Seperti yang di katakana oleh Maurice duverger bahwa sebenarnya kelompok- 

kelompok penekan sangat di butuhkan dalam kondisi pemerintahan selain menjadi 

alat untuk mengorganisir kelompok pemuda yang ada juga sebagai jalan untuk 

menjadi alat penekan terhadap kebijakan pemerintah yang telah di lakukan. 

mengandaikan adanya suatu masyarakat modern yang tetap taat kepada hukum 

 
49Muhammad Ghasali, Mantan Ketua Umum KPDB, Wawancara, Desa Baraya, 22 

Oktober 2021
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yang berlaku dan memberikan pemahaman kepada masyarakat lewat asosiasi atau 

lembaga yang ada di setiap daerah untuk memberikan pemahaman terkait 

kemandirian masyarakat dan kebebasan individu. 50 Kerukunan pemuda desa 

baraya  KPDB  menurut  salah  satu  dewan  pendirinya  sejak  awal  berdirinya 

lembaga ini kami sudah bersepakat untuk bagaimana kedepan bisa berperan di 

lingkungan masyarakat. Bukan hanya sebagai lembaga kepemudaan yang berbasis 

kaderisasi   namun   juga   sebagai   lembaga   yabg   ikut   andil   dalam   proses 

pembangunan desa baraya. Menurut ghazali saat ini KPDB di anggap sebagai 

lawan oleh pemerintah desa sebab beberapa kali proses kebijakan yang di 

keluarkan oleh pemdes bertentangan dengan kepentingnan masyarakat makanya 

KPDB hadir sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. 

Hal itu di perjelas padaa saat penulis menanyakan bagaimana keterlibatan 

KPDB dalam proses pengambilan keputusa yang ada di desa. Muhammad ghazali 

selaku ketua umum mempertegas.51
 

“Kami dari pengurus KPDB tentu sering terlibat dalam proses 

pengambilan keputusan yang ada di desa. Seperti pada saat musrembang 

desa.  Kami  selalu  menyapaikan  kepada  pemerintah  desa  untuk  tidak 

tebang pilih perihal bantuan yang di keluarkan oolej kepala desa. Pemdes 

harus betul-betul adil dalam memerikan bantuan, baik itu bantuan berupa 

sembako, blt dan bantuan yang lain. Karena kami anggap bahwa semua 

yang  ada  di  desa  baraya  adalah  warganya  semua  pak  desa  tanpa 

terkecuali selama dia punya Kartu Keluarga (KK) dan penduduk di sini” 

kehadiran kami selaku lembaga kepemudaan akan terus berusaha 

semaksimal mengkin untuk menjadi mitra kritsi dan  mitra  kerja untuk 

pemerintah desa baraya” 52
 

 
 

50 Maurice Duverger, Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan (Yogyakarta, Bina 

Aksara 1984) hal. 122 
51 Muhammad Ghasali, Mantan Ketua Umum KPDB, Wawancara, Desa Baraya, 22 

Oktober 2021
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Hal itu kemudian di perjelas oleh salah satu tokoh masyarakat yang ada di 

kecamatan bontoramba yaitu Muhammad Ridho. Dalam wawancara tersebut 

penulis mempertanyakan bagaimana pandangannya terkait hadirnya lembaga 

kepemudaan  di  kecamatan  bontoramba.  Dalam  wawancara  Muhammad  Ridho 

yang akrab di sapa ridho yaitu : 
 

“Menurut saya hadirnya lembaga kepemudaan di kecamatan bontoramba 

merupakan langkah paling tepat untuk meretas segala hal yang buruk. 

Sebab   kalau   di   lihat   sebelum   adanya   organisasi   kepemudaan   di 

kecamatan bontoramba pemuda tidak jelas arahnya. Yang mereka tahu 

hanya balapan motor. Hadirnya lembaga ini menurut saya salah satu 

jalan   untuk   meningkatkan   kreativitas   pemuda   sebab   biasanya   di 

organisasi itu orang akan di bentuk. Baik secara berfikir maupun 

bertindak. Hadirnya lembaga kepemudaan ini juga memerikan perubahan 

besar  di  masyarakat  contohnya  tadi  yang  saya  sebut  dulunya  suka 

balapan  motor  tetapi  karna  masuk  di  organiasi  mereka  semua  di 

pahamkan dan di arahkan untuk tidak melakukan itu lagi. Hadrinya 

lembaga kepemudaan di setiap desa juga memberikan aura positif 

setidaknya kalau kepala desa mau macam-macam ke anggaran dana desa 

kan ada kelompok pemuda yang bisa mengkritsi. Bisa menjadi 

penyeimbang untuk masyarakat kecil. Cuman kekuranngannya kalau saya 

lihat pemerintah justru menganggap bahwa ini lembaga kepemudaan 

sebagai lawan padahal yang mereka lakukan hal baik semua” 
53 

 

Berdasarkan  wawancara  penulis  bersama  beberapa  narasumber  di  atas 
 

dapat penulis simpulkan bahwa hadirnya lembaga kepemudaan merupakan sebuah 

langkah untuk memperbaiki tatanan yang ada di desa masing-masing. baik tatanan 

sosial maupun tatanan dalam lingkup pemuda itu sendiri. 54Yang di butuhkan saat 

ini adalah sinergitas antara lembaga kepemudaan dan pemerintah setempat. Tentu 

jika sinergitas di bangun dengan baik maka proses pembangunan ataupun 

pengembangan sumber daya pemuda akan berjalan maksimal, apa lagi di tahun 

 
53 Muhammad Ridho, Tokoh Masyarakat Desa Baraya, Wawancara, 25 Oktober 2021 
54 Oman Sukmana, Konsep dan Teori Gerakan Sosial, (Jawa Timur, Cita Intrans Selaras 

2016). Hal 20
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2030 kedepan indonesai akan mendapatkan bones demografi artinya kelompok 

gerakan sosial pemuda harus di siapkan dengan baik dari sekarang persaingan 

digital,ekonomi maupun politik sangat di butuhkan peran pemuda untuk 

berkontribusi. 

Namun seperti yang katakana oman sukaman gerakan sosial juga tidak 

semua bisa berhasil adapun gerakan sosial yang kadang gagal dalam prakteknya. 

Setiap pihak gerakan sosial selain ada yang mendukung, juga tidak akan terlepas 

dari adanya pihak yang menentang atau menolak. Menurut lochr dalam buku 

konsep dan teori gerakan sosial bahwa setiap peristiwa gerakan sosial 

mengingitkan adanya suatu perubahan  atau untuk  menjaga  sesuatu  agar  tidak 

berubah   maka   di   dalamnya   aka   nada   pihak   atau   kelompok   yang   tidak 

mengingikan gerakan sosial itu terjadi. Biasanya penolakan itu terjadi dari pihak 

yang merasa di rugikan seperti pemerintah atau kelompok elite yang terlibat. 

Adanya sebuah kerja sama yang baik antara pemerintah dan lembaga 

kepemudaan tentu bisa mendorong Masyaraka agar bisa berkambang secapat 

mungkin bukan stagnan dan tidak berbuat apa-apa. Peran lembaga kepemudaan 

sangat  di  butuhkan  dalam  proses  penguatan  masyarakat  sipil  yang  ada  di 

kecamatan bontoramba kabupaten jeneponto. 

D.   Profil lembaga kepemudaan yang menjadi rujukan peneliti 

 
1.  Himpunan pemerhati Desa Bulusibatang (HPDB) 

 
Di bawah ini penulis akan mendeskripsikan secara singak profil dari tiga 

lembaga kepemudaan yang menjadi rujukan dalam skripsi ini. Yang pertama
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adalah profil singkat HPDB. Adapun profil singkat HPDB di bawah ini mulai 

sejak awal didirikannnya hingga sampai proses berjalannya organisasi ini. 

Himpunan pemerhati Desa Bulusibatang atau yang di singkat (HPDB) 

berdiri sejak tanggal 14-06-2012. organisasi ini didirikan oleh beberapa kelompok 

pemuda salah satunya Nuraida, Asrul, Muh Basri dan beberapa tokoh pemuda 

yang lain. Kemudian awal berdirinya organisasi ini yang menjabat sebagai ketua 

umum pertama yaitu Asrul periode 2012-2013 yang juga salah satu pendiri, 

Kemudian di lanjutkan oleh Basri M, periode 2013-2015, Muh Basri periode 

2015-2016, Arlan setiawan periode 2017-2018, Akib aswarman periode 2018- 

 
2020, Amri awal 2020-2021, dan saat ini fira yuniar periode 2021-2022. Sejak 

berdirinya sekitar tahun 2012 organisasi ini sudah mencetak pemimpin sebanyak 7 

ketua umum. Adapun target yang menjadi rekrutan kader HPDB yaitu kalangan 

mahasiswa, pelajar dan pemuda Desa Bulusibatang. Aktivitas secara internal yaitu 

melakukan pengembangan kader melalui proses kaderisasi dengan pengawalan 

seperti kajian rutin dan diskusi masalah yang ada desa, kemudian aktivitas secara 

eksternal  yaitu  selalu  terlibat  di  masyarakat  bulusibatang  seperti  ikut  dalam 

gotong royong bersama masyarakat, melakukan pengembangan sumber daya 

manusia  dengan  membuat  program  pelatihan  dan  seminar  secara  bertahap, 

menjadi mitra kerja dan mitra kritis untuk pemerintah ketika masyarakat 

mempunyai  keluhan  contohnya  program  air  bersih  HPDB  dan  pemerintah 

setempat bekerja sama dalam program ini guna untuk memudahkan masyarakat 

dalam memperoleh mendapatkan air bersih di Desa. HPDB yang saat ini juga 

menjadi organisasi yang paling aktif di Desa Bulusibatang.
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2.  Profil Kerukunan Pemuda Desa Baraya (KPDB) 

 
kerukunan   pemuda   Desa  Baraya  atau   yang  di  singkat      (KPDB). 

kerukunan pemuda Desa Baraya berdiri sejak tanggal 13 februari 2016 yang 

didirikan oleh Muh Ghazali,Iwan Nur, Sudirman,Angga,Firman,Nusul asri 

wardana, Rahmat Dan kamaluddin. Organisasi ini awal berdirinya sebagai wadah 

untuk menopang beberapa keresahan masyarakat akibat sering terjadinya konflik 

antara dusun hingga berisiatiflah kelo pok pemuda tersebut untuk mendrikan satu 

wadah organisais untuk memfilter konflik tersebut. adapun target yang di rekrut 

KPDB yaitu kelompok pemuda,mahasiswa, dan pelajar SMA. Aktivitas yang di 

lakukan secara internal yaitu melakukan pengembangan SDM dengan membuat 

kegiatan diskusi,dan lomba karya antar kader. kemudian aktvitas secara eksternal 

melakukan  pengembangan  SDM  dengan  membuat  event  lomba  seperti  lomba 

sepak takraw tingkat kecamatan dan kebupaten, seminar ke masyarakat perihal 

bqahaya  narkotik,pelatihan  dan  pengawalan   setiap  ada  kebijakan  yang  di 

keluarkan oleh pemerintah desa. Kemudian issue yang selalu di angkat terkait 

dengan proses pengembangan SDM pemuda memerikan pemahaman terkait 

melanjutkan studi ke universitas, pengawalan anggaran dana desa, pengawalan 

pelatihan  dan  kegiatan-kegiatan  yang  bersifat  membangun  untuk  desa,  bukan 

hanya itu KPDB juga melakukan kegiatan di luar dari desa dengan melibatkan 

masuk setiap ada proses kerjsama bersama pemerintah kecamatan da pemerintah 

daerah.
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3.  Profil Pemuda Muhammadiyah Cabang Barobo 

 
Pemuda Muhammadiyah cabang barobo berdiri pada tanggal 9-12-2020. 

Kemudian   yang   terlibat   dalam   organisasi   ini   yaitu   pemuda   Kecamatan 

Bontoramba  bai  kelajar  dan  mahasiswa.  Etos  kerja  cabang  barobo  menaungi 

empat desa diantaranya desa tanamawang, Desa Baraya, Desa Bulusibatang dan 

Desa Kareloe. Aktivitas yang saat ini di lakukan adalah pertemuan pembentukan 

ranting yang ada di Desa di Kecamatan Bontoramba, ekspansi sosial, penanamn 

nilai-nilai keagamaan terhadap pemuda, dan kegiatan olahraga. Grand issue yang 

sering di angkat mengkaji soal kondisi kebangsaan dan dinamika sosial yang 

terjadi di kabupaten jeneponto terkusus bagaimana peran pemuda dalam 

membangun UMKM di setiap desa yang ada di Kecamatan Bontoramba. Adapun 

saat ini yang menjadi ketua umum adalah paisal.55  Inilah profil singkat dari tiga 

lembaga kepemudaan yang penulis jadikan sebagai sampel dalam karya skripsi 

ini. Tentu profil di atas bukanlah sesuatu yang sangat lengkap tetapi ini bisa 

menjadi rujukan dari tiga lembaga tersebut. mulai dari himpunan pemerhati desa 

bulusibatang,kerukunan pemuda desa baraya, dan pemuda muhamadiyah cabang 

Barobbo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
55 Fira Yuniar, Ketua Umum HPDB, Wawancara, Desa Bulusibatang, 12 januari 2022. Muhamad 
Ghazali, Mantan Ketua Umum KPDB, Wawancara Desa Baraya, 13 januari 2022. Paisal, Ketua 
Umum Pemuda Muhamadiyah Cabang Barobbo, Wawancara Kec Bontoramba, 14 
Januari 2022.
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BAB V 

PENUTUP 

Dari beberapa urain di atas dari hasil penelitian dan pembahasan penulis 

mengenai lembaga kepemudaan dan penguatan civil society di kecamatan 

bontoramba kabupaten jeneponto. Dapat penulis mengambil sebuah kesimpulan 

dan saran dalam bab ini dari berbagai macam kalangan baik dari segi penelitian 

dan saran penelitian yang berjalan yang di anggap sebagai masukan untuk 

mengembangkan dan bermanfaat bagi penulis sendiri. 

A.  Kesimpulan 

 
1. Lembaga  kepemudaan  dan  penguatan  civil  society  di  kecamatan 

Bontoramba kabupaten Jeneponto. Jika di lihat dari beberapa aspek dan gerakan 

yang coba di lakukan oleh lembaga kepemudaan di setiap desa yang ada di 

kecamatan bontoramba belum sepenuhnya maksimal. Ada dua aspek yang belum 

maksimal dalam pandangan penulis pertama yaitu. masih adanya beberapa desa 

yang belum ada lembaga kepemudaannya. Kemudian yang kedua peran serta kerja 

sama antara lembaga kepemudaan bersama masyarakat belum sepenuhnya bisa 

terjalin baik, proses kesadaran masyarakat awam masih sangat minim makanya 

penting  untuk  memperkuat  struktur  melalui  penanaman  pengetahun  terlebih 

dahulu untuk mereka. Sebagai kesimpulan dari poin satu pembenahan lembaga 

kepemudaan ini bukan hanya di kerjakan oleh kelompok pemuda saja tetapi 

pemerintah harus ikut andil dalam proses tersebut sebagai penguatan dalam 

struktur dan di akui keabsahaannya yang memiliki legitimasi dan dasar hukum 

dari pemerintah agar proses penyerapan aspirasi dan anggaran bisa maksimal dan
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berjalan tepat. Ini juga akan sejalan dengan latar belakang terbentuknya lembaga 

kepemudaan sebagai control sosial dan sebagai jalan untuk peningkatan sumber 

daya manusia. 

2.  Kerja sama antara pemerintah dan lembaga kepemudaan masih tumpang 

tindih, mereka masing-masing turun di lapangan hanya sesuai dengan program 

kerja lembaga dan institusi mereka. tapi belum ada bentuk kerja sama atau 

kolaborasi secara utuh yang benar-benar di gagas oleh lembaga kepemudaan dan 

pemerintah itu sendiri. Tentu ini menjadi sebuah rujukan dyang harus di evaluasi 

bagi tiap-tiap lembaga kepemudaan dan pemerintah di setiap desa yang ada di 

kecamatan bontoramba untuk membenahi kekurangan tersebut. Sebagai 

kesimpulan dan masukan dari penulis peran lembaga kepemudaan dan pemerintah 

harus benar-benar optimal dan sejalan kepada proses pembengunan desa dan 

kecamatan. Proses keloboorasi yang konstruktif sangat di butuhkan sebagai 

langkah  awal  untuk  membangun  desa  masing-masing  dan  kecamatan  secara 

umum. Lembaga kepemudaan dan pemerintah harus bekerja sama dalam semua 

aspek tanpa melihat kepentingan mana yang di bawah selama itu adalah 

kepentingan masyarakat secara umum. seperti kolaborasi dalam proses gotong 

royong dalam, penanganan covid dengan sosialisasi bersama di masyarakat, prses 

penyaluran bantuan sosial, dan proses kerja sama dalam bidang kesehatan dan 

olahraga. Inilah yang herus menjadi peran utama yang harus di lakukan oleh 

lembaga kepemudaan dan pemerintah agar cita-cita untuk menciptakan desa dan 

kecamatan yang baik bisa teruwujud.
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B.  Implikasi penelitian 

 
Dari  beberapa  uraian  masalah  di  atas  dan  yang  di  temukan  penulis  di 

lapangan maka tentu penulis akan beberikan masukan yang akan dkemukakan di 

bawah ini agar nantinya bisa menjadi referensi untuk penulis yang lain jika 

mengambil judul yang sama mengenai lembaga kepemudaan dan penguatan civil 

society Study kasus kecamatan bontoramba kabupaten jeneponto Sebagai berikut : 

1. Sebagai lembaga yang memiiliki asas legalitas di setiap desa maupun 

kecamatan   maka   hal   yang   paling   pertama   di   lakukan   adalah   bagaiman 

membangun kerja sama dengan baik terhadap pemerintah baik itu pemerintah 

kecamatan maupun pemerintah desa. Tujuannya tentu sangat jelas agar proses 

berjalannya setiap lembaga yang ada di desa memiliki peran tersendiri kususnya 

di pengembangan sumber daya manusia terutama di kepemudaan. Kemudian yang 

kedua kita tahu bahwa setiap desa memiliki anggaran kepemudaan Maka penting 

kiranya proses penyaluran anggaran benar-benar terarah untuk kepemudaan agar 

tidak salah di gunakan oleh pemerintah. 

2.  Pemerintah setempat harus mendata semua lembaga kepemudaan yang ada 

di kecamatan bontoramba dan harus lebih terbuka lagi memberikan support 

terhadap hadirnya lembaga kepemudaan. Jika pemerintah sudah melakukan hal di 

atas maka lembaga kepemudaan juga harus lebih aktif lagi untuk memberikan 

edukasi terhadap masyarakat di berbagai sektor bukan hanya terfokus kepada 

pemuda saja.  Peran-peran  lembaga kepemudaan  harus  memperlihatkan contoh 

yang baik kepada pemerintah dalam mengedukasi masyarakat agar penguatannya 

lebih jelas dan tepat.
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