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ABSTRAK 

 

Nama : Puji Sabriani Putri 

NIM : 90400118098 

Judul : Nilai-Nilai Tudang Sipulung dalam Praktik Akuntabilitas  

  Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Maros) 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji makna akuntabilitas 

Pemerintah Daerah dalam perspektif nilai-nilai tudang sipulung pada masyarakat 

Kabupaten Maros. Nilai-nilai budaya dalam tudang sipulung dimuat dalam istilah 

bugis “lima akkatenningeng” yang terdiri dari nilai getteng, lempu, ada tongeng, 

sipa‟sipakatau, dan mappesona ri Pawinruk Seuwae.  

Situs penelitian dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, 

Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan etnografi. Adapun data dalam penelitian ini bersumber dari hasil 

wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi dengan infroman yang 

dijadikan subjek penelitian. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan 

melihat aktualisasi nilai-nilai tudang sipulung dalam pelaksanaan akuntabilitas 

Pemerintah Daerah di Kabupaten Maros. Pengolahan data penelitian dilakukan 

dengan tahapan mengumpulkan data, menyajikan data, analisis triangulasi data, 

dan penyimpulan akhir. 

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal 

tudang sipulung dalam lima akkatenningeng telah diimplementasikan oleh 

aparatur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Maros, sehingga 

melahirkan prinsip-prinsip akuntabilitas Pemerintah Daerah yang berdampak baik 

pada Pemerintah sebagai agent dan masyarakat sebagai principle. Oleh karena 

tudang sipulung dianggap mampu menjadi sarana yang mempertemukan antara 

Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dari sisi Pemerintah Daerah nilai-nilai 

tudang sipulung meningkatkan rasa tanggungjawab untuk memberikan penjelasan 

secara terbuka kepada otoritas pemberi tugas dan juga kepada masyarakat, mulai 

dari proses perencanaan hingga terlaksananya suatu kebijakan. Dari sisi 

masyarakat nilai-nilai tudang sipulung meningkatkan sikap social control serta 

semakin menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah dengan 

adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap penentuan kebijakan 

Pemerintah Daerah. 

 

Kata Kunci : Tudang Sipulung, Lima Akkatenningeng, Akuntabilitas 

Pemerintah  Daerah, Etnografi. 

 

 
 

  



 

 

ABSTRACT 

Name : Puji Sabriani Putri 

Reg. Number : 90400118098 

Title : Nilai-Nilai Tudang Sipulung dalam Praktik Akuntabilitas  

  Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Maros) 

 

This study is aimed to examine the meaning of local government 

accountability in the perspective of Tudang Sipulung values of the people of 

Maros Regency. The cultural values in Tudang Sipulung are contained in the 

bugis term “Lima Akkatenningeng” which consists of the values of getteng, 

lempu, ada tongeng, sipa‟sipakatau, and mappesona ri Pawinruk Seuwae. 

The research site was conducted at the Regional Government of Maros 

Regency using qualitative research method with an ethnographic approach. The 

data in this research were sourced from the results of structured interviews, 

observations, and documentation with informants who were used as research 

subjects. The data analysis used is qualitative by looking at the transformation of 

the values of tudang sipulung in the implementation of local government 

accountability in Maros Regency. The data processing was carried out in several 

stages collecting the data, presenting the data, analyzing data triangulation, and 

making final conclusions.  

The findings in this study indicate that the local wisdom values of tudang 

sipulung in the five akkatenningeng have been actualytation by government 

officials and the people of Maros Regency, thus make the principles of 

accountability of local government that have a good impact on the government as 

an agent and the community as a principle. Therefore, Tudang sipulung is 

considered capable of being a means of bringing together the local government 

and the community. In the local government side, the values of tudang sipulung 

will increase the sense of responsibility to provide explanations openly to the 

authority giving the task and also to the community, starting from the planning 

process to the implementation of a policy. Then from the community side, the 

values of tudang sipulung will increase social control attitudes and further foster 

public trust in the government with the active involvement of the community in 

every determination of local government policies. 

 

Keywords: Tudang Sipulung, Lima Akkatenningeng, Local Government 

Accountability, Ethnography. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Dewasa ini, nilai akuntabilitas menjadi penting untuk diadopsikan dalam 

penyelenggaraan layanan publik. Hal ini didasarkan pada argumen yang 

menyatakan bahwa eksistensi atau keberadaan suatu negara, bergantung pada 

bagaimana masyarakatnya (Astawa, 2017). Masyarakat sebagai pihak yang 

memberikan mandat kepada pemerintah berhak memperoleh pelayanan dan 

informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber dana dan sumber daya 

masyarakat beserta penggunaannya sebagai bentuk akuntabilitas. Pelayanan 

publik yang buruk akan menurunkan kepercayaan serta kredibilitas dari 

penyelenggara negara. Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban bagi negara 

untuk memberikan pelayanan dengan baik dan bertanggungjawab. 

Akuntabilitas bukan merupakan sesuatu yang baru dalam lingkup organisasi 

sektor publik. Meskipun instansi dan lembaga Pemerintah hampir seluruhnya 

telah menekankan konsep akuntabilitas dalam fungsi pemerintahan dan pelayanan 

publik, namun demikian masih saja terdapat hambatan-hambatan dalam 

implementasi akuntabilitas disebabkan karena berbagai faktor, seperti 

kesejahteraan pegawai, budaya, serta lemahnya penegakan hukum yang ada 

(Kusdewanti & Hatimah, 2016). Faktor standar kesejahteraan pegawai yang masih 

rendah dapat memicu baik pegawai negeri maupun swasta melakukan 

penyimpangan hingga melanggar asas akuntabilitas demi mencukupi 

kebutuhannya. Adapun faktor budaya seperti mendahulukan kepentingan pribadi 

atau keluarga daripada pelayanan kepada masyarakat, tentu menghambat 

implementasi akuntabilitas itu sendiri. Terlebih lagi, lemahnya penegakan hukum 

yang berlaku hingga minimnya punishment manakala penyimpangan terjadi, 
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khususnya di bidang keuangan dan pelayanan administrai publik juga dapat 

menghambat berjalannya praktik akuntabilitas yang baik.  

Fenomena ini mengharuskan seluruh pihak termasuk Pemerintah untuk 

mencoba mengatasi hal tersebut dengan melakukan berbagai reformasi terhadap 

semua aspek baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, maupun 

politik. Salah satu yang menjadi upaya dalam rangka memulihkan kondisi tersebut 

adalah dengan memperoleh kembali kepercayaan masyarakat selaku principle 

(pihak yang memberikan mandat) kepada pemerintah selaku agent (pihak yang 

diberikan mandat).  

Dalam membangun kepercayaan masyarakat, baik Pemerintah Pusat 

ataupun daerah, unit-unit kerja pemerintah, lembaga, ataupun departemen negara, 

dan organisasi publik lainnya, harus membangun akuntabilitasnya sebagai salah 

satu unsur yang menopang tercapainya sistem pemerintahan yang baik, bersih, 

dan berwibawa dengan menjunjung tinggi kepentingan rakyatnya (Sadjiarto, 

2000). 

Akuntabilitas merupakan bagian dari konsep good government governance 

yang menekankan kepada kemampuan pemerintah mempertanggungjawabkan 

segala tindakannya terhadap pelayanan publik (Fariansyah, 2018). Berbeda dari 

makna responsibilitas yang lebih menekankan pada tanggung jawab secara sosial, 

akuntabilitas cenderung terkait dengan persoalan tanggungjawab keuangan 

termasuk darimana sumber keuangan diperoleh, bagaimana peruntukan, maupun 

mekanisme pelaporannya (Purnamawati, 2018).  Dengan demikian, sebagai 

pelaku utama dalam pelaksanaan good government governance, pemerintah 

dituntut agar dapat memberikan pertanggungjawaban dan pertanggungjelasan 

yang lebih akurat dan transparan. Hal ini menjadi semakin penting untuk 
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dilakukan di era pandemi saat ini, melalui pemberdayaan lembaga-lembaga 

pengontrol pemerintah sebagai pengimbang dari kekuasaan pemerintahan.   

Meskipun praktik akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor publik, baik di 

lingkup Pemerintah Pusat atau di Pemerintah Daerah yang berbasis kinerja saat ini 

telah diupayakan untuk diterapkan, namun faktanya hal tersebut belum 

menampakkan realisasi yang maksimal. Berdasarkan hasil audit BPK 2020, dari 

25 entitas di Provinsi Sulawesi Selatan hanya 18 entitas yang berhasil 

memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan 7 lainnya masih 

memperoleh opini WDP (Wajar dengan Pengecualian) (www.bpkp.go.id, n.d.). 

Hal ini menujukkan bahwa indikator kualitas akuntabilitas yang ditentukan dari 

opini BPK atas kinerja dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah, dikatakan 

belum mencapai tingkat yang maksimal sehingga perlu mendapat perhatian yang 

serius. 

Menurut Mardiasmo (2003), tanggungjawab Pemerintah Daerah memiliki 

pola horizontal (dual horizontal accountability) yang berarti bahwa Pemerintah 

Daerah selaku agen bertanggungjawab kepada Pemerintah diatasnya sebagai 

stakeholder dan juga kepada masyarakat secara luas (principle) (Hartanti, 2011). 

Akan tetapi realitas yang tampak, Pemerintah Daerah sebagian besarnya justru 

cenderung menitikberatkan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan  

kepada otoritas yang lebih tinggi dibandingkan kepada masyarakat secara 

langsung. Padahal pertanggungjawaban yang besar juga sudah seharusnya 

dititkberatkan kepada masyarakat, oleh karena pendanaan yang digunakan 

pemerintah dalam penyediaan layanan adalah dana yang bersumber dari 

masyarakat itu sendiri. 

Kusdewanti & Hatimah (2016), dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

teori apapun yang dilahirkan di akuntansi, tidak terlepas dari pelekatan nilai atas 
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rahim yang telah melahirkannya. Begitu juga dengan akuntabilitas, dilahirkan dari 

rahim yang modernitas sebagai titisan model principal agent, yang tidak luput 

dari penguasaan manusia atas dasar egoisme (Kusdewanti & Hatimah, 2016). 

Pernyataan tersebut merujuk pada praktik akuntabilitas yang pada dasarnya tidak 

terlepas dari penanaman nilai individualistik sehingga memunculkan praktik 

akuntabilitas yang hanya bermuara pada realitas materi dan ego semata.  

Hal di atas menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan 

pemerintahan di daerah tidak terlepas dengan adanya tuntutan hubungan keagenan 

antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah. Hubungan keagenan kemudian 

menganggap bahwa sebagai agen masyarakat, Pemerintah Daerah dengan egonya 

bisa saja bertindak untuk kepentingan sendiri sehingga berujung pada timbulnya 

ketimpangan atau asimetri informasi (Randa et al., 2014). Asimetri informasi 

inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan oleh agen, dikarenakan 

merasa memiliki informasi organisasi lebih baik dibandingkan dengan prinsipal 

(Ahyaruddin & Akbar, 2017). Sebagai konsekuensinya, maka Pemerintah Daerah 

harus meningkatkan akuntabilitas untuk mengurangi potensi terjadinya asimetri 

informasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. 

Sejumlah penelitian terkait akuntabilitas memang telah banyak dilakukan 

baik dalam bentuk kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif.  Seperti Randa et 

al. (2014) yang mengkaji pemaknaan akuntabilitas pada masyarakat kombongan. 

Ahyaruddin & Akbar (2017) mengkaji akuntabilitas dan kinerja pemerintah di 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).  Purnamawati (2018), juga mengkaji tentang 

akuntabilitas pengelolaan keuangan masyarakat Bali.  

Penelitian-penelitian tersebut menujukkan bahwa akuntabilitas memang 

dianggap penting dan merupakan suatu keharusan bagi setiap organisasi publik, 

utamanya dalam lingkup Pemerintah Daerah. Akuntabilitas menjadi landasan 
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utama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, sebab 

akuntabilitas dianggap dapat menjembatani antara kepentingan pemerintah baik  

secara eksekutif maupun legislatif dengan masyarakatnya (Www.bpkp.go.id, 

n.d.).  

Oleh karena itu, aparatur pemerintah harus mampu mempertanggung-

jawabkan seluruh program maupun aktivitas atas pelaksanaan kerjanya kepada 

masyarakat. Pemerintah yang dapat memberikan pertanggungjawaban dari 

pelaksanaan tugasnya secara objektif, adalah pemerintah yang akuntabel. Namun, 

ada kalanya pertanggungjawaban pemerintah yang tidak terpenuhi kepada 

masyarakat, justru akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah. Dengan demikian, akan timbul penilaian masyarakat atas Pemerintah 

Daerah yang tidak akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahannya. 

Ketidakakuntabelan tersebut bisa disebabkan karena kearifan lokal (local 

wisdom) sebagai perilaku yang telah dianut masyarakat secara luas dan turun-

temurun, tidak diadopsikan dalam pelaksanaan akuntabilitas pemerintah 

(Ta‟dung, 2020). Akuntabilitas pemerintah khususnya Pemerintah Daerah  tidak 

hanya penting diungkapkan dalam perspektif pertanggungjawaban keuangan 

secara formal saja, tetapi juga perlu dikaji secara mendalam dari perspektif lain 

yang dapat diterima masyarakat, yakni dalam bentuk nilai-nilai kearifan lokal. 

Model akuntabilitas Pemerintah Daerah yang berbasis pada kearifan lokal 

akan berterima umum pada masyarakat setempat dan mudah untuk diaplikasikan, 

karena sesungguhnya kearifan lokal pada masyarakat dapat sejalan dengan 

kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah (Haryanti & Kaubab, 2019). 

Dalam penentuan kebijakan publik, partisipasi masyarakat sangat diperlukan 

untuk menjadi kekuatan yang dapat mendorong peningkatan akuntabilitas dalam 

pengelolaan sistem pemerintahan. 
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Partisipasi masyarakat berkaitan erat dengan kebersamaan dalam mencapai 

kepentingan bersama. Sehubungan dengan hal tersebut, kebudayaan yang juga 

dikenal masih kental akan nilai kebersamaan, persaudaraan, sipakatau na 

sipakalebbi‟ (menghargai dan menghormati), serta kedekatan lainnya pada 

masyarakat Bugis dapat menjadi acuan yang baik dalam menjalankan roda 

pemerintahan. Salah satu budaya yang sarat akan nilai-nilai tersebut, tertuang 

dalam falsafah dari adat tudang sipulung yang masih eksis dilakukan oleh 

masyarakat suku Bugis sampai saat ini. Tudang sipulung  merupakan tradisi yang 

dilakukan untuk mencari solusi atas persoalan antara dua atau lebih pihak yang 

sedang mengalami konflik. Tudang sipulung dapat menjadi ruang bagi masyarakat 

untuk memusyawarahkan suatu fenomena yang terjadi, guna memperoleh 

keputusan bersama.  Hal ini berarti bahwa kehendak pemerintah selaku penguasa 

dengan kehendak masyarakat diharuskan beriringan untuk menemukan titik temu 

demi mencapai tujuan bersama.  

Melihat begitu pentingnya kebersamaan dan kerjasama dari semua kalangan 

dalam upaya meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah yang menjadi 

tuntutan masyarakat, maka tudang sipulung  hadir sebagai wadah masyarakat 

untuk turut serta berpartisipasi dalam mewujdkan tata kelola pemerintahan yang 

lebih baik di daerahnya. Nilai-nilai falsafah yang terkandung dalam tradisi tudang 

sipulung, dapat dieksplorasi dan dijadiikan acuan yang baik oleh aparat 

pemerintah dalam menjalankan pemerintahan secara akuntabel dan transparan, 

guna mempertahankan kepercayaan publik kepada pemerintah. 

Dengan demikian, akuntabilitas berbasis kearifan lokal perlu diciptakan 

pemerintah untuk menjadi payung terhadap kebijakan publik yang dikeluarkan, 

sehingga tidak berbenturan dengan budaya yang dianut masyarakat. Untuk 

menghindari benturan atas implementasi kebijakan publik tersebut, maka 
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diperlukan dukungan dari segenap lapisan masyarakat agar dapat memberikan 

kontribusi maupun partisipasinya dalam upaya meningkatkan pelaksanaan 

akuntabilitas demi mencapai tata kelola pemerintahn yang lebih baik. 

Meskipun penelitian terdahulu yang mengkaji akuntabilitas telah banyak 

dilakukan, namun eksplorasi praktik akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam 

perspektif kearifan budaya lokal masih jarang diteliti. Oleh karena itu, dengan 

berdasar pada latar belakang dan fenomena yang ada, maka peneliti tertarik untuk 

mengkaji nilai-nilai Tudang Sipulung sebagai kearifan lokal masyarakat dalam 

praktik akuntabilitas Pemerintah Daerah di Kabupaten Maros.   

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi ruang lingkup penelitian 

kualitatif, agar peneliti tidak terlalu luas dalam memilih mana data yang relevan 

dan tidak relevan dengan penelitian, sehingga dapat menghindari terjadinya 

penyimpangan atas  pokok permasalahan dan tujuan penelitian yang ingin dicapai 

(Sartika & Sugiharto, 2016).  

Penelitian ini terfokus pada sistem akuntabilitas yang dijalankan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Penelitian ini dibatasi dengan pengkajian 

nilai-nilai tudang sipulung sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat Maros yang 

ditransformasikan ke dalam praktik akuntabilitas Pemerintah Daerah sebagaimana 

yang dijalankan. Hal tersebut digambarkan dalam tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus 

Penelitian 
Deskripsi Fokus 

Akuntabilitas  Akuntabilitas 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten Maros 

- Konsep Akuntabilitas 

- Model Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah Kabupaten Maros 

 

Kearifan 

Budaya Lokal  

Tudang 

Sipulung 

Nilai-nilai Tudang 

Sipulung dalam 

Praktik Akuntabilitas 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten Maros 

 

- Getteng (Ketegasan/Keteguhan) 

- Lempu‟ (Perbuatan Jujur) 

- Ada Tongeng (Perkataan Jujur) 

- Sipakatau (Saling Menghargai) 

- Mappesona ri Pawwinruk 

seuwae (Berserah Diri kepada 

Pencipta) 

- Akuntabilitas  Pemerintah 

Daerah Kabupaten Maros dalam 

perspektif nilai budaya tudang 

sipulung 

 

C. Rumusan Masalah 

Secara implementasi, praktik akuntabilitas dapat dimaknai dalam banyak 

perspektif (Ahyaruddin & Akbar, 2017). Untuk itu penelitian ini mencoba untuk 

mengkaji makna akuntabilitas dalam perspektif kearifan budaya lokal yaitu nilai-

nilai tudang sipulung yang dijadikan pegangan bagi masyarakat Maros dalam 

menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan secara damai.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana akuntabilitas pemerintah di Daerah Kabupaten Maros? 

2. Bagaimana pemaknaan nilai-nilai tudang sipulung dalam praktik 

akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Maros? 
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D. Penelitian Terdahulu 

Secara umum hasil dari penelitian-penelitian terdahulu mengkaji 

akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas suatu hal yang telah 

diserahterimakan antar dua pihak, namun hasil penelitian yang menunjukkan 

akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam perspektif falsafah tudang sipulung belum 

ada. Maka penlitian ini merupakn penelitian yang akan melihat sejauhmana nilai-

nilai kebudayaan sebagai kearifan lokal masyarakat dapat berperan terhadap 

pengelolaan akuntabilitas dalam lingkup Pemerintah Daerah di Kabupaten Maros. 

Nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah tudang sipulung, diharapkan dapat 

menjadi pegangan bagi Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan 

akuntabilitasnya. 

Beberapa penelitian terdahulu terkait akuntabilitas maupun kebudayaan 

yang dijadikan acuan dalam penelitian ini dirangkum dalam tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti 
Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Fransiskus Randa, 

Fransiskus E. 

Daromes (2014) 

 

Kualitatif Penelitian menunjukkan adanya dua jenis 

akuntabilitas di kabupaten Tana Toraja yang 

terdiri dari dua tema inti yaitu akuntabilitas 

masukan dan akuntabilitas keluaran. 

Akuntabilitas masukan (aktivitas penyusunan 

program yang dilakukan oleh pihak agen yakni 

Pemerintah Daerah) dan keluaran (aktivitas 

yang dilakukan oleh pihak prinsipal, yakni 

masyarakat). Rekonstruksi akuntabilitas 

masukan dan keluaran dinyatakan dalam 

aktivitas kombongan (duduk bersama untuk 

memecahkan suatu masalah). 

Hasil rekonstruksi pada akuntabilitas masukan 

dinyatakan dalam jumlah pelaksanaan 

kombongan dan pada dimensi akuntabilitas 

keluaran kombongan memberikan indikator 

dalam bentuk ketersedian sarana dan prasarana 

serta indeks perpepsi masyarakat pada bidang 

layanan seperti pendidikan dan kesehatan. 
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Martdian Ratna 

Sari (2016). 

Kuantitatif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

akuntabilitas serta persepsi tujuan yang jelas 

dan terukur berpengaruh terhadap peningkatan 

kinerja perguruan tinggi. Penelitian ini 

berimplikasi secara praktik dalam rangka 

mendukung pemerintah dalam menciptakan 

sistem akuntabilitas dan tata kelola yang baik 

bagi perguruan tinggi. Bagi perguruan tinggi 

swasta Katolik, penelitian ini menunjukkan 

bahwa peraturan ataupun perundang-undangan 

yang disyaratkan oleh pemerintah merupakan 

faktor yang mendorong peningkatan kinerja 

dan tata kelola perguruan tinggi. Bagi asosiasi 

yang mengkoordinasi seluruh perguruan tinggi 

swasta. 

 

Muhammad 

Ahyaruddin, Rusdi 

Akbar (2017). 

Kuantitatif Penelitian ini menemukan adanya tekanan 

koersif yang terjadi dalam pelaksanaan 

akuntabilitas dan kinerja pemerintah. Hal ini 

menyimpulkan bahwa pelaporan akuntabilitas 

dan kinerja pemerintah di DIY hanya sebatas 

formalitas untuk memenuhi kewajiban regulasi 

dan mengindikasikan terjadinya kinerja semu. 

Dalam konteks teori institusional, penelitian ini 

menunjukkan kontribusi terhadap 

pengembangan konsep isomorfisma 

institusional pada organisasi sektor publik, 

khususnya Pemerintah Daerah. 

 

Amrizal Imawan, 

Gugus Irianto,  

Yeney Widya 

Prihatiningtias 

(2019) 

 

Kualitatif Penelitian menunjukkan bahwa praktik 

akuntabilitas dijalankan pemerintah desa 

secara vertikal kepada pemerintah 

kabupaten/kota dan secara horizontal kepada 

masyarakat. Praktik ini dinilai telah sesuai 

dengan Peraturan Mendagri No. 113 Tahun 

2014. Meskipun demikian, pemerintah desa 

harus membenahi sistem penatausahaan dan 

meningkatkan partisipasi Badan Perwakilan 

Desa (BPD). Kendala tersebut dapat diatasi 

melalui sistem akuntansi yang terkomputerisasi 

dan peningkatan intensitas musyawarah 

perwakilan desa. 
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Hairil Wiskawandi 

(2019). 

Kualitatif Peneltitian menunjukkan bahwa falsafah 

tudang sipulung (lima akkatenningeng) yaitu 

nilai Getteng, Lempu‟, Ada Tongeng, 

Sipakatau, Mappesona ri Pawinruk Seuwae 

telah menjadi pegangan hidup setiap 

masyarakat Benteng Tellue. Selain itu, aparatur 

pemerintah desa menjadikan falsafah tudang 

sipulung (lima akkatenningeng) sebagai dasar 

atau pegangan dalam proses pengelolaan dana 

desa sehingga pengelolaan dana desa di 

Benteng Tellue akan terpercaya, kredibel, dan 

terhindar dari budgetary slack. Lima 

akkatenningeng tersebut mampu mendorong 

aparat pemerintah desa untuk bertindak sesuai 

dengan kepentingan bersama dengan 

berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal 

masyarakat bugis dan nilai-nilai agama. 

 

Muhammad 

Nurfaizy Hamdan, 

Fatahillah Ruslan, 

Riswanda 

Fatriansah Husain, 

Suhartono, Roby 

Aditiya (2020). 

Kualitatif Penelitian menunjukkan bahwa alokasi 

anggaran pada SKPD Makassar telah teralisasi 

secara efektif atau biasa dikatakan bahwa 

penggunaan anggran di istansi Pemeritah Kota 

Makassar telah berjalan secara akuntabel. 

Laporan akuntabilitas penggunaan anggran 

pada dinas tenaga kerja kota Makassar telah 

disajikan secara akuntabilitas dan realisasi 

anggarannya sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan.Melakukan pertanggungjawaban 

sebagai perwujudan akuntabilitas berdasarkan 

shidiq, amanah dan tabligh dapat memotivasi 

setiap individu dalam mewujudkan laporan 

realisasi penggunaan anggran yang akuntabel.  

 

Sumber dari jurnal-jurnal yang dikumpulkan 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 

1. Untuk mengetahui akuntabilitas Pemerintah Daerah di Kabupaten Maros. 

2. Untuk mengetahui pemaknaan nilai-nilai tudang sipulung dalam praktik 

akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

 Penelitian ini mengkaji falsafah dari budaya masyarakat Bugis 

Makassar yaitu tudang sipulung yang dibawa kedalam pelaksanaan 

akuntabilitas Pemerintah Daerah. Melalui unsur budaya tudang sipulung, 

maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih literatur yang 

kreatif dalam mengembangkan teori-teori untuk menyikapi akuntabilitas di 

pemerintahan daerah. Diharapkan pula dapat menjadi rujukan baik dalam 

penelitian maupun pengembangan studi di sektor publik. 

2. Manfaat Praktis   

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang praktis bagi setiap 

Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten Maros sehubungan dengan 

tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Penelitian 

ini diharapkan mampu menjadi dasar agar pemerintah selaku agen masyarakat 

dapat bertindak secara akuntabel, untuk mencapai tata kelola pemerintahan 

yang  baik dan bebas dari tindakan yang oportunistik. Tidak hanya bagi 

pemerintah, penelitian ini juga dapat dijadikan tambahan referensi bagi para 

akademisi dalam mengkaji lebih lanjut tentang pemaknaan nilai-nilai falsafah 

tudang sipulung dalam lingkup studi yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 

 

BAB II  

TINJAUAN TEORITIS 

A. Akuntabilitas Pemerintah 

Pengertian akuntabilitas oleh Ahyaruddin & Akbar (2017) bersifat dinamis 

sejalan dengan perubahan waktu, sehingga akuntabilitas dapat dimaknai dalam 

banyak perspektif. Sinclair (1995) memaknai akuntabilitas sebagai tindakan atau 

perilaku seseorang melalui pemberian alasan untuk menjelaskan dan 

mempertanggungjawabkan tindakan mereka (Randa et al., 2014). Pernyataan ini 

memberikan pandangan bahwa dalam mewujudkan akuntabilitas, maka setiap 

individu maupun lembaga wajib menyampaikan pertanggungjawabannya guna 

meningkatkan kepercayaan satu sama lain.  

Akuntabilitas termasuk salah satu unsur yang menunjang terwujudnya good 

government governance. Pemerintah diharapkan melaporkan semua hasil 

programnya, agar masyarakat dapat memberikan penilaiannya bahwa pemerintah 

benar-benar bekerja secara efektif, efisien, dan ekonomis atau tidak (Sengaji & 

Asyik, 2016). Dengan demikian, akuntabilitas pada hakikatnya tidak hanya berupa 

pertanggungjawaban finansial secara formal saja, tetapi juga merupakan 

pertanggungjawaban kepada lingkungan organisasi meliputi masyarakat dan 

pemerintah dalam ketaatannya pada peraturan. 

Di negara demokrasi seperti Indonesia, akuntabilitas sejatinya tidak terlepas 

dari prinsip demokrasi yang menyatakan bahwa di tangan rakyatlah kedaulatan itu 

berada. Pemerintah mengeluarkan aturan rakyat dalam bernegara, kemudian 

mengambil dan menggunakan sumber dana dari rakyat, sehingga pemerintah 

berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawabannnya juga kepada rakyat 

(Sadjiarto, 2000).  Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 terkait 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan 
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Nepotisme) dijelaskan bahwa Asas Akuntabilitas merupakan asas yang 

menentukan bahwa hasil akhir dari setiap kegiatan yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan negara itu harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat yang 

menurut ketentuan perundang-undangan dijadikan sebagai pemegang kedaulatan 

tertinggi dalam bernegara (Oktaviani et al., 2020). 

Rahman & Muhafidin (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah suatu 

keharusan khususnya dalam organisasi pemerintahan daerah. Sebab akuntabilitas 

dinilai mampu menjadi jembatan penghubung antara kepentingan para eksekutif 

maupun legislatif dengan masyarakat . Hal ini menunjukkan perlunya Pemerintah 

Daerah membangun struktur organisasi yang menempatkan masyarakat sebagai 

bagian dari wacana dalam pengambilan keputusan. 

Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua 

pihak yang berkepentingan, dapat bertanya maupun menggugat pertanggung-

jawaban dari para pelaksana serta pengambil kebijakan baik ditingkat program, 

daerah, dan juga masyarakat. Dengan demikian, segala kegiatan yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan sumber daya dan dana 

dari masyarakat harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan, 

terutama masyarakat di dalam wilayahnya sendiri. 

B. Kearifan Lokal Tudang Sipulung  

Kearifan lokal (local wisdom) berasal dari kata “kearifan” yang berarti 

kebijaksanaan dan “lokal” berarti daerah setempat. Thontowi (2007) 

mengemukakan kearifan lokal sebagai bentuk pengetahuan masyarakat lokal 

dalam suatu lingkungan agar bertahan hidup, menyatu dengan sistem keyakinan, 

norma, hukum, maupun budaya yang diwujudkan menjadi tradisi serta mitos yang 

dianut masyarakat dalam waktu yang lama (Azis et al., 2015). Salah satu wujud 

kearifan lokal masyarakat Bugis yang masih dilestarikan hingga kini adalah 
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upacara adat Tudang Sipulung disebut juga dalam istilah Tudang Sipatangareng 

(duduk untuk berembuk atau berdiskusi). 

Tudang Sipulung  secara harfiah diartikan sebagai kegiatan “duduk 

bersama” dari kata tudang atau “duduk” dan sipulung  yaitu “berkumpul atau 

bersama”. Kearifan lokal Tudang Sipulung secara konseptual dimaknai sebagai 

wadah kultural yang bersifat demokratis bagi masyarakat dalam menyuarakan 

kepentingannya guna memperoleh pemecahan masalah yang mereka hadapi 

(Faisal, 2014).  Sebagai media komunikasi tradisional, tudang sipulung dapat 

dijumpai dalam sebuah wujud dimana pemerintah bersama dengan masyarakatnya 

duduk bersama untuk memperoleh input, dalam rangka perumusan kebijakan 

maupun program pada masing-masing sektor secara intensif dan terpadu. 

Tradisi tudang sipulung pada masyarakat Bugis, dilakukan atas maksud 

untuk menetapkan perencanaan-perencanaan yang akan dilakukan oleh para 

petani pada waktu yang akan datang di masing-masing daerah. Seperti 

menetapkan kapan waktu yang baik bagi para petani untuk mulai turun sawah, 

penetapan jenis bibit yang baik ditanam sesuai musim, bagaimana pengairan 

untuk masing-masing sawah, dan penetapan jadwal untuk melaksanakan ritual 

lainnya yang dianggap penting untuk dilaksankan berdasarkan pada pertimbangan 

masing-masing pihak yang hadir dalam kegiatan tudang sipulung.  Tidak hanya 

menyangkut masalah pertanian, pelaksanaan tradisi tudang sipulung juga 

dilangsungkan untuk mengakomodir persoalan-persoalan masyarakat atas 

tindakan asusila atau yang menyangkut tentang hukum seperti pertikaian, yang 

dianggap perlu untuk segera diselesaikan melalui musyawarah. 

Tudang Sipulung menurut Faisal, (2014) telah menjadi ruang publik, yaitu 

ruang demokratisasi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui proses 

musyawarah untuk mufakat. Jika dibawa dalam persoalan ketetapemerintahan, 
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esensi tudang sipulung sebagai ruang kultural atau ruang publik menjadi ruang 

yang dapat menjembatani kepentingan publik sebagai principle dengan 

pemerintah sebagai agent. 

C. Nilai-nilai yang Terkandung dalam Kearifan Lokal Tudang Sipulung  

Nilai merupakan suatu hal yang abstrak, namun pada hakikatnya dapat 

menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan sebuah nilai mampu 

mengarahkan seseorang dalam menentukan hal yang dianggap baik serta boleh 

dilakukan maupun yang dianggap tidak baik untuk dilakukan. Tudang sipulung 

termasuk manifestasi dari beragam nilai kebudayaan yang masih bertahan sampai 

saat ini (Faisal, 2014). 

Tudang sipulung telah menjadi adat istiadat atau kebiasaan masyarakat 

Bugis yang sarat akan nilai-nilai budaya dalam tempat atau lingkungan dimana 

masyarakat itu berada (Fatmawati P., 2018). Nilai-nilai budaya yang berhubungan 

dengan kearifan lokal tudang sipulung sebagai ruang publik tradisional 

masyarakat, dimuat dalam istilah Bugis lima akkatenningeng (lima pegangan).  

Nilai-nilai dalam lima akkatenningeng tersebut dijadikan pedoman dalam 

pembentukan kepribadian masyarakat etnis Bugis dan harus dihargai oleh semua 

unsur yang telibat dalam kegiatan tudang sipulung, guna memperoleh keputusan 

yang mencerminkn kehendak bersama serta bermanfaat untuk semua pihak, 

meliputi nilai-nilai berikut: 

1. Getteng (Ketegasan atau Keteguhan) 

Dimaknai sebagai ucapan, sikap, dan perbuatan yang berpegang teguh 

pada keyakinan yang benar, sehingga kondisi pelaksanaan tudang sipulung 

mencerminkan kondisi yang sebenarnya tanpa berpihak dengan siapapun. 

Al-Quran sebagai petunjuk umat muslim telah menggambarkan pentingnya 
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keteguhan dalam menyelesaikan persoalan, sebagaimana dijelaskan dalam 

QS. Al-Maa‟idah/5: 8 sebagai berikut: 

 

                             

                             

      

 

Terjemahan: 

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 
dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong 
kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 
kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan (Kementerian Agama RI, 2021).” 

Ayat al-Maa‟idah ini dikemukakan dalam konteks permusuhan dan 

kebencian sehingga yang ingin digarisbawahi oleh ayat ini adalah keharusan 

untuk melaksanakan segala sesuatu hanya untuk Allah karena hal ini yang 

akan mendorong untuk meninggalkan permusuhan dan kebencian, dan 

itulah yang dikandung oleh kata qawwaamiin lillaah dalam ayat ini (Shihab, 

2002b). Kemudian dalam ayat diatas juga dinyatakan bahwa adil lebih dekat 

kepada takwa, sehingga jika ada agama yang menjadikan kasih sebagai 

tuntunan tertinggi, maka Islam tidak demikian. Ini karena kasih dalam 

kehidupan pribadi terlebih masyarakat dapat berdampak buruk, ketika itu 

yang dituntut adalah adil yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya 

(Shihab, 2002b). 

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa jika seseorang hendak 

melakukan perbuatan benar, maka harus memberanikan diri menegakkan 

kebenaran yang diketahui secara adil tanpa menghakimi orang lain yang 

tidak bersalah hanya karena ada rasa benci terhadapnya. Ini jelas bahwa 

dalam menciptakan lingkungan organisasi yang akuntabel, maka pemerintah 
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hendaknya bersikap tegas secara sama dan adil dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan publik. Sebab tindakan yang tepat dan akurat 

sangat penting dalam menjaga kepercayaan serta keyakinan masyarakat atas 

kinerja pemerintah (Ahyaruddin & Akbar, 2017). 

2. Lempu‟ (Perbuatan Jujur atau Lurus) 

Nilai lempu‟ dimaknai sebagai perbuatan yang benar dimana peran 

tudang sipulung sebagai ruang publik, bersih dari perbuatan curang/ tipu 

muslihat sehingga tercipta kondisi yang fair (jelas dan terang) dalam 

pelaksanaannya. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2: 186 

sebagai berikut: 

 

                            

              

 

Terjemahan: 

 “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka 
(jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan permohonan 
orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah 
mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman 
kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran (Kementerian 
Agama RI, 2021).” 

 

Kata „ibaadii yang terdapat dalam petikan ayat di atas  merupakan 

bentuk jamak dari kata „abd yang menunjuk kepada hamba-hamba Allah 

SWT. yang bergelimang dengan dosa. Kemudian kata jawablah 

dicantumkan dalam terjemahan ayat tersebut mengisyaratkan bahwa setiap 

orang walau bergelimang dosa dapat langsung berdoa memohon 

pengampunan dan rahmat kepada-Nya tanpa perantara, karena Allah begitu 

dekat kepada manusia dan mencintai perbuatan yang benar (Shihab, 2002a).  

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa setiap manusia baik secara 

individu maupun berkelompok, dituntut untuk selalu bertindak sebagaimana 
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syariat islam, tunduk kepada perintah Allah SWT. dan menjauhi laragan-

Nya. Dengan demikian, kehidupan yang diarungi akan senantiasa berada 

pada jalan yang lurus dan penuh keyakinan bahwa setiap insan diciptakan 

telah memiliki perannya masing-masing sehingga dapat memberikan 

manfaat bagi orang lain (Shihab, 2002a). Dengan demikian, nilai lempu‟ 

dapat menjadi acuan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan 

akuntabilitasnya dalam megelola sumber daya dan dana masyarakat dengan 

bertindak sesuai hak dan kewajibannya, yakni memenuhi kepentingan 

bersama diatas kepentingan pribadi atau golongan. 

3. Ada Tongeng  (Perkataan  Jujur) 

Dimaknai bahwa semua pihak dalam upacara tudang sipulung harus 

memberikan argumentasi yang jujur (benar) tanpa rekayasa demi 

kepentingan tertentu, tetapi semata untuk mencari solusi demi kepentingan 

bersama. Hal ini juga sebagaimana diatur dalam QS. An-Nahl/16: 105 

sebagai berikut: 

 

                                    

Terjemahan: 

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang 
yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang 
pendusta (Kementerian Agama RI, 2021).” 

Berdasarkan Tafsir Al-Misbah, turunnya ayat di atas merupakan 

pembuktian atas kemustahilan Nabi Muhammad saw. untuk berbohong. 

Kaum musyrikin menuduh al-Quran sebagai pengajaran orang lain kepada 

Nabi Muhammad saw. yu‟allimuhu, walau mereka secara sadar mengakui 

tentang keistimewaan yang dimiliki kitab al-Quran namun enggan 

mengatakan apa yang disampaikan Nabi adalah firman Allah. Manusia jenis 
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ini tidak akan mendapatkan petunjuk menuju iman dan kelak di akhirat akan 

mendapatkan siksaan yang menyedihkan lagi menyakitkan (Shihab, 2002c). 

Dari ayat tersebut diatas dapat dipetik makna bahwa setiap umat 

manusia berdasarkan ajaran islam dituntut agar selalu jujur dalam 

perkataannya. Orang-orang yang senantiasa melakukan kebohongan 

termasuk dalam golongan orang-orang yang mengaku tidak beriman kepada 

Allah SWT. Maka janganlah kita hidup dalam bayang-bayang kedustaan, 

tetapi sampaikanlah sesuatu hal dengan penuh kejujuran (kebenaran) agar 

memperoleh keridhaan dari yang Maha Kuasa. Dengan demikian, nilai ada 

tongeng dalam tradisi tudang sipulung memiliki peran penting dalam 

meningkatkan keakuntabelan Pemerintah Daerah. Berdasarkan nilai ini, 

pemerintah dituntut untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat 

terkait penggunaan sumber daya dan dana masyarakat dalam pengelolaan 

daerah secara jujur tanpa ada unsur rekayasa didalamnya. 

4. Sipa‟Sipakatau (Sifat Saling Menghargai atau Saling Memanusiakan) 

Nilai ini bermakna bahwa dalam pelaksanaan tudang sipulung 

terdapat interaksi sosial yang saling menghormati dan menghargai diantara 

peserta. Dimana setiap peserta yang hadir, memiliki hak yang sama untuk 

mengemukakan pendapatnya secara bebas tanpa paksaan dari pihak 

manapun. Sebagaimana yang juga diatur dalam QS. Al-Hujuraat/49: 10. 

                                             

Terjemahan: 

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu 
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan 
takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (Kementerian 
Agama RI, 2021).” 
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Dalam ayat tersebut, kata innamaa digunakan untuk membatasi 

sesuatu. Hal ini merujuk kepada pemahaman bahwa kaum beriman dibatasi 

oleh hakikat hubungan yaitu persaudaraan, sehingga seolah tiada jalinan 

hubungan diantara mereka kecuali hubungan persaudaraan itu sendiri. 

Kemudian kata akhawaikum sebagai bentuk jamak dari kata akh dalam ayat 

ini mengisyaratkan bahwa jangankan banyak orang, dua orang pun jika 

diantara mereka ada perselisihan, maka harus diupayakan untuk ishlah atau 

mendamaikan diantara mereka agar persaudaraan dan hubungan yang 

harmonis terjalin kembali (Shihab, 2002d). 

Ayat di atas memberikan gambaran tentang bagaimana memberikan 

penghargaan terhadap sesama manusia yang dilandasi dengan rasa 

persaudaraan disebut dalam istilah bugis sipa‟sipakatau. Dengan demikian, 

apabila nilai sipakatau dalam tradisi tudang sipulung dibawa dalam 

pengelolaan pemerintahan daerah maka akan menunjang terjalinnya 

hubungan yang harmonis diantara pemerintah dan masyarakat maupun 

dengan sesama masyarakat. Hal ini tentu dapat meminimalisir potensi 

timbulnya asimetri informasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat 

karena adanya persatuan dan kesatuan serta keharmonisan hubungan antara 

agent dan principle. Semakin minimnya kesenjangan informasi atara pihak 

agent dengan pihak principle semakin menunjukkan pula keakuntabelan 

agent terhadap principlenya (Ratna Sari, 2016).  

Oleh karena itu, saling menghargai dan memanusiakan sudah 

sepatutnya dimiliki setiap orang terutama dalam lingkup organisasi karena 

merupakan sikap yang terpuji. Orang yang dapat memanusiakan manusia 

dan menghargai sesama akan senantiasa menjaga sikap atau perbuatan 
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maupun ucapannya agar tidak sampai menyinggung bahkan menyakiti 

orang lain. 

5. Mappesona ri Pawwinruk Seuwae (Berserah Diri kepada Pencipta 

Semesta) 

Nilai ini dimaknai dalam nilai yang berdimensi religius dan 

transendental (abstrak) yang memunculkan kesadaran akan 

pertanggungjawaban setiap individu kepada Pencipta atas perbuatannya. 

Dimana dalam upacara tudang sipulung, semua keputusan yang diambil 

didasarkan pada nilai kebenaran untuk mendapatkan keridhaan. Hal ini juga 

sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT. QS. At-Taubah/9: 129 

sebagai berikut: 

 

                                      

Terjemahan: 

“Jika mereka berpaling (dari keimanan), Maka Katakanlah: "Cukuplah 
Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. hanya kepada-Nya aku 
bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki 'Arsy yang agung 
(Kementerian Agama RI, 2021).” 

Kata wa huwa rabbul „arsy al-azhim pada penutup ayat diatas 

bertujuan untuk mengingatkan bahwa hanya Allah SWT. yang patut 

diandalkan dalam berserah diri. Karena Dia-lah penyebab dari semua sebab 

yang ada, dan sebab-sebab yang ada selain daripada-Nya adalah sebab atau 

faktor yang tidak sempurna  (Shihab, 2002e). 

Ayat diatas memberikan pemahaman bahwa hendaknya kita selalu 

berserah diri hanya kepada Allah SWT. semata, bukan kepada orang lain, 

terlebih kepada rasa cemas dan takut atas beratnya ujian yang dirasakan. 

Ketika berpegang teguh hanya kepada Allah SWT. dan syariat-syariat-Nya, 

maka tidak perlu merasa takut untuk menghadapi sebesar apapun tantangan 
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hidup yang harus dilewati. Sebab Allah Maha pemberi kekuatan dalam 

menghadapi persoalan dan hanya kepada-Nya kita  menyembah. 

Dengan diketahui bahwa falsafah tudang sipulung dapat menjadi pedoman 

dalam kehidupan, maka diperlukan budaya tudang sipulung tersebut tercermin 

dalam pelaksanaan akuntabilitas Pemerintah Daerah. Dimana akuntabilitas adalah 

media pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakatnya dalam melakukan 

sebuah pembangunan. Dalam falsafah tudang sipulung diatas terdapat nilai ada 

tongeng dan lempu‟ yang berarti berkata dan berbuat secara jujur, maka 

Pemerintah Daerah dalam melaksankan tanggungjawabnya dapat berkata serta 

bertindak secara benar dan jujur. Apabila tidak diterapkan, maka dapat 

meimbulkan ketimpangan serta pengikisan terhadap budaya tersebut.  

Hal inilah yang salah satunya menjadi kekhawatiran banyak pihak termasuk 

peneliti, sehingga perlu pengkajian secara mendalam agar kedepannya falsafah 

tudang sipulung menjadi pedoman dan ciri khas masyarakat Bugis-Makassar, 

khususnya dalam sektor pemeritahan sebagai upaya untuk tumbuh menjadi 

masyarakat dan warga negara yang mempunyai adab dan berkebudayaan. 

Dalam rangka peningkatan layanan yang ditujukan kepada masyarakat 

melalui akuntabilitas pengelolaan pembangunan daerah, maka dalam pelaksanaan 

tugasnya pemerintah harus berani dan tegas namun tetap bijaksana serta memiliki 

rasa empati dan peduli kepada masyarakatnya. Keberhasilan akuntabilitas 

Pemerintah Daerah sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks 

implementasinya. Akan tetapi  dalam pelaksanaannya tergantung pada bagaimana 

pemerintah bersikap dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap 

program yang dijalankan. Getteng, sipakatau, dan mappesona ri Pawinruk e dapat 

meminimalisir tindakan seseorang untuk melakukan hal-hal yang bertentangan 

dengan agama, hukum, maupun perbuatan lainnya yang merugikan sesama 
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manusia dan kemanusiaan itu sendiri (Fatmawati P., 2018). Dengan demikian 

aktualisasi falsafah tudang sipulung, dapat menjadikan pemerintah lebih peka 

dengan segala persoalan yang dihadapi masyarakatnya. 

D. Teori Agensi (Agency Theory) 

Pemerintahan daerah tidak terlepas dari kemungkinan adanya hubungan dan 

masalah keagenan. Teori Agensi (keagenan) menyangkut relasi antara pihak yang 

melimpahkan pekerjaan (principle) kepada pihak lain yang dilimpahkan pekerjaan 

tersebut (agent) (Randa et al., 2014). Teori agensi berusaha menjawab masalah 

keagenan yang timbul karena perbedaan tujuan antara agen dan prinsipalnya 

dalam hubungan kerja sama. 

Ahyaruddin & Akbar (2017) mengasumsikan model keagenan dimana 

individu termotivasi atas kepentingan sendiri. Hal ini berarti bahwa masalah 

keagenan muncul tatkala perilaku kooperatif untuk memaksimalkan kepentingan 

bersama tidak sepadan dengan apa yang menjadi kepentingan sendirinya. 

Akibatnya akan muncul rasa saling mencurigai bahkan kehilangan efisiensinya 

yang menjadikan mereka semakin buruk dalam melakukan relasi. 

Teori keagenan dapat terjadi dalam berbagai organisasi termasuk 

didalamnya adalah organisasi pemerintahan, dimana teori keagenan ini akan 

berfokus pada terjadinya ketimpangan atau asimetri informasi diantara pengelola 

(pemerintah) dengan masyarakat (publik).  

Dengan berdasar pada teori agensi, maka tata kelola pemerintahan harus 

diawasi guna memastikan apakah pengelolaan yang dilakukan telah memenuhi 

peraturan yang berlaku atau justru sebaliknya. Semakin meningkatnya 

pelaksanaan akuntabilitas pemerintah, menunjukkan semakin rendahnya 
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kecenderungan terhadap asimetri informasi di pemerintahan sehingga 

kemungkinan terjadinya penyelewengan juga semakin kecil. 

E. Rerangka Pikir 

Rerangka pikir dalam penelitian ini disusun berdasarkan atas permasalahan 

yang muncul. Masalah tersebut berupa ketidakmaksimalan praktik akuntabilitas 

yang dijalankan oleh pemerintah maupun organisasi-organisasi di sektor publik 

dalam memberikan pertanggung-jawaban atas kegiatan yang dilakukan kepada 

masyarakat secara luas. Hal ini dapat menyebabkan konflik kepentingan akibat 

hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan 

sumber daya dan sumber dana masyarakat. Untuk mendapatkan kembali 

kepercayaan masyarakat, maka pemerintah seharusnya mampu meningkatkan 

akuntabilitasnya dengan melakukan reformasi diberbagai aspek, baik ekonomi, 

sosial, budaya, maupun politik.  

Untuk itu, peneliti berusaha membangun konsep melalui penelitian ini agar 

dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam menerapkan praktik 

akuntabilitas yang lebih baik, dengan mengkaji akuntabilitas dari perspektif 

kebudayaan yang menjadi kearifan lokal masyarakat Bugis. Sebagaimana 

diketahui bahwa dalam budaya lokal yang telah dianut sekelompok masyarakat 

secara turun-temurun, terdapat nilai-nilai kebaikan yang bisa dijadikan kontrol 

dan pegangan dalam hidup bermasyarakat, salah satunya yaitu nilai falsafah dalam 

tradisi tudang sipulung.  

Hadirnya tudang sipulung dalam masyarakat, dapat menjadi wadah untuk 

berpartisipasi dalam pengelolaan sistem pemerintahan. Dengan demikian, nilai-

nilai tudang sipulung yang dikolaborasikan dengan pelaksanaan akuntabilitas 

Pemerintah Daerah di Kabupaten Maros, diharapkan dapat menumbuhkan 

kesadaran dari pihak pemerintah maupun organisasi publik lainnya, agar tidak lagi 
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bersikap opportunistik dan lebih mengutamakan kepentingan bersama diatas 

kepentingan pribadi maupun golongan. Secara lengkap, rerangka pikir penelitian 

disajikan dalam gambar 2.1.  

 

Gambar 1.2 Rerangka Pikir  
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dipayungi oleh 

paradigma interpretif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

mengungkapkan dan memahami potret suatu kondisi dibalik fenomena yang 

belum diketahui sebelumnya. Penelitian kualitatif akan memberikan rincian-

rincian secara kompleks terkait fenomena yang sulit diungkapkan secara 

kuantitatif (Damayanti et al., 2012).  

Paradigma interpretif disepadankan dengan penelitian kualitatif sebagai 

upaya mencari penjelasan atas peristiwa maupun pengalaman dari orang yang 

diteliti, untuk memahami keunikan karakter yang dimilikinya (Azis et al., 2015). 

Paradigma ini juga memandang suatu fakta sebagai hal yang unik, dimana realitas 

dunia sejatinya terdiri atas banyak kebenaran dan saling berkaitan. Hal ini berarti 

bahwa kebenaran dan realitas kehidupan tidak hanya memiliki satu sisi saja, 

sehingga dapat dikaji dalam berbagai sudut pandang (Samiun et al., 2020).  

Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan etnografi yang 

memfokuskan interaksi manusia dalam konteks sosial budaya. Penelitian dengan 

pendekatan etnografi adalah penelitian yang berupaya untuk mengeksplor budaya 

maupun adat istiadat yang dianut masyarakat, berdasarkan informasi yang 

diperoleh di lapangan secara alamiah (Kamayanti, 2016). Pendekatan etnografi 

pada dasarnya digunakan untuk memahami praktik budaya pada masyarakat, agar 

dapat menyeleksi dan menemukan nilai-nilai kebudayaan dan adat iastiadat 

sebagai tema inti, untuk ditransformasi menjadi nilai-nilai yang baru tanpa harus 

mematikan nilai budaya lama yang telah ada (Randa et al., 2014).  
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Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian lapangan (fieldwork), dimana 

peneliti selain mengamati, juga ikut membenamkan diri dalam budaya masyarakat 

yang dijadikan sebagai subjek penelitian (Imawan et al., 2019).  

Berdasarkan konsep tersebut maka dianggap tepat jika penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif dengan etnografi sebagai pendekatan 

penelitiannya, karena termasuk dalam penelitian yang berdasar pada nilai-nilai 

kebudayaan. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian difokuskan dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten 

Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dipilih 

sebagai situs dalam penelitian ini karena dianggap sesuai dengan tema dan isu 

penelitian yang diangkat oleh peneliti. Sebagaimana yang diketahui bahwa 

Pemerintah Daerah Kabupaten Maros termasuk dalam sistem pemerintahan yang 

mengelola sendiri sumber daya dan sumber dana daerahnya, sehingga dituntut 

untuk akuntabel dalam pengelolaannya.  

Selain menjadi daerah penyangga ibu kota provinsi yang harus 

menunjukkan akuntabilitasnya, Kabupaten Maros juga merupakan daerah yang 

terbentuk dari hasil akulturasi kebudayaan dua etnis besar di Sulawesi Selatan, 

yaitu Bugis dan Makassar yang kemudian melahirkan beragam kekhasan adat dan 

budaya didalamnya. Hal tersebut menarik bagi peneliti, karena akan memudahkan 

untuk menggali makna dari nilai-nilai budaya tudang sipulung sesuai dengan 

topik penelitian.  
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C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data penelitian yang digunakan adalah data subyek, yaitu data 

penelitian yang dilaporkan secara individual oleh informan (Mulia, 2012). Sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara. Adapun  

informan yang dijadikan subjek penelitian, yaitu Kepala Bagian Pemerintahan 

Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Maros, Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Maros, Kepala Badan Pengelola 

Keuangan dan Pedapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros, dan Kepala Dinas 

Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Maros sebagai perwakilan 

dari pihak agent, Ketua Kelompok Tani Andalan (KTNA) unit Kecamatan Camba 

beserta tiga orang tokoh masyarakat maupun pemuda Daerah Kabupaten Maros 

sebagai wakil dari principle. Dengan demikian, jumlah informan sebagai 

narasumber yang diyakini memiliki pengetahuan tentang akuntabilitas Pemerintah 

Daerah dan tradisi tudang sipulung dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 

(delapan) orang, secara sistematis disajikan dalam table 1.3 berikut: 

Tabel 1.3 Daftar Informan 

 

No. Nama Informan Jabatan 

Infroman Yang Mewakili Pihak Agent 

1 Syamsuddin, S.IP. Kepala Bagian Pemerintahan Kantor Sekretariat 

Daerah (Setda) Kabupaten Maros 

2 Andi Samsophyan, 

SE., MM. 

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan 

Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros 

3 Ir. Sartina Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian 

Pembangunan  Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Bappeda) Kabupaten Maros 

4 Prayitno, S.Kom Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Maros 
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Infroman Yang Mewakili Pihak Principal 

5 Muhammad Darnis, 

S.Pt. 

Ketua Kelompok Tani Andalan (KTNA) Wilayah 

Kecamatan Camba (Budayawan) 

6 Abdul Latif Masyarakat Kelompok Tani Matajang II 

7 Abdul Hasyim Masyarakat Umum 

8 Akmal Masayarakat Tokoh Pemuda 

 

Selain data dari hasil wawancara, penelitian ini juga menggunakan data 

pendukung yang bersumber dari laporan atau dokumen lain yang relevan baik dari 

jurnal, buku, maupun website resmi terkait dengan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Maros dan falsafah adat  tudang sipulung. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian kualitatif lazimnya dilakukan 

melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, ditambah dengan kajian 

dokumentasi dengan tujuan tidak hanya sekadar menggali data, tetapi juga akan 

mengungkapkan makna sebagaimana yang termuat di latar belakang penelitian ini 

(Anshori, 2016).  

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai 

berikut: 

1. Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam dilakukan secara tatap muka untuk menggali 

informasi dan memperoleh keterangan secara riil terkait isu penelitian yang 

diangkat melalui wawancara terbuka dan terstruktur. Metode ini dilakukan 

dengan mewawancarai secara random pihak-pihak yang dianggap 

berkompeten dalam bidang terkait dengan akuntabilitas Pemerintah Daerah 

dan adat tudang sipulung. 
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2. Observasi Partisipatif 

Observasi partisipatif dalam sebuah penelitian merupakan metode 

yang mengharuskan peneliti untuk terlibat secara intensif dalam kegiatan 

atau budaya masyarakat yang sedang diamati, guna memperoleh 

pemahaman secara mendalam.  

Dalam metode ini, peneliti akan melakukan observasi atas hasil 

program maupun kegiatan dari pemerintah atas penggunaan sumber daya 

dan dana dari masyarakat, serta melibatkan diri dalam prosesi pelaksanaan 

adat tudang sipulung. Dengan demikian, keakuntabelan pengelolaan 

pemerintahan Daerah Kabupaten Maros dapat disandingkan dengan 

inferensi dari nilai-nilai falsafah tudang sipulung. 

3. Studi Dokumentasi 

Untuk menunjang hasil penelitian, maka penelitian ini menggunakan 

data pendukung yang terhimpun baik dalam bentuk dokumen, kearsipan, 

buku, jurnal, dan sebagainya. Oleh karena itu, penelitian ini juga 

menggunakan metode dokumentasi sebagai metode pengumpulan data 

untuk mencatatkan data-data yang relevan dengan topik penelitian. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen pada sebuah penelitian merupakan alat yang digunakan untuk 

memperoleh data setelah peneliti mengumpulkan informasi yang relevan dari 

lapangan (Anshori, 2016). Terdapat dua jenis instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu instrumen pokok dan instrumen penunjang.  

Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri sementara instrumen 

penunjangnya adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara (manuskrip). 

Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti diantaranya yaitu, perekam 
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suara (handphone), kamera, alat tulis, laptop dan juga wifi untuk mengunduh dan 

mengakses artikel, jurnal, maupun website terkait yang dapat mendukung 

kelengkapan data penelitian. 

F. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu kegiatan menelaah dan memproses data yang 

berhasil dikumpulkan. Analisis data menjadi bagian yang akan menjelaskan baik 

secara logis maupun sistematis tentang tema yang dibahas (Fitriana & Badriawan, 

2012). Oleh karena itu, sebuah analisis data diperlukan peneliti agar data yang 

dikumpulkan lebih mudah dipahami, sehingga memudahkan peneliti untuk 

memperoleh solusi atas permasalahan penelitian yang dikerjakan.  

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan melihat transformasi 

nilai-nilai tudang sipulung dalam pelaksanaan akuntabilitas Pemerintah Daerah di 

Kabupaten Maros. Dimana analisis data disesuaikan dengan proses inkulturasi 

yang dipaparkan oleh Randa et al. (2014) yaitu menerjemahkan, mengasimilasi, 

dan melakukan transformasi. Proses menerjemahkan dilakukan dengan 

memahami terlebih dahulu konsep budaya akuntabilitas yang dilaksanakan oleh 

masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Maros. Kemudian mengasimilasi, yaitu 

dengan menemukan tema-tema inti dari praktik akuntabilitas. Dan terakhir, 

mentransformasikan nilai budaya yang dikaji, yakni nilai-nilai tudang sipulung ke 

dalam pelaksanaan akuntabilitas Pemerintah Daerah. Proses tersebut kemudian 

akan menghasilkan sebuah konsep dan kesimpulan sebagai jawaban atas 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian. 

Miles dan Huberman (2012) merekomendasikan model analisis dan 

interpertasi data kualitatif untuk menjadi informasi penelitian yang lebih berharga 

(Purnamawati, 2018). Secara sistematis, penelitian ini mengadopsi model tersebut 

dengan tiga tahapan analisis data sebagai berikut: 
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1. Tahap Reduksi Data (Penelusuran Awal) 

Reduksi data yaitu menelusuri, menyederhanakan, dan memusatkan 

data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber (Oktaviani et al., 2020). 

Disini peneliti mereduksi data dengan memilih dan merangkum sejumlah 

data yang diperlukan, kemudian menyisihkan data yang dianggap tidak 

perlu untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait topik 

penelitian. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam 

mengumpulkan data-data selanjutnya apabila data yang diperoleh dirasa 

belum lengkap.  

Dalam tahap ini, peleliti juga mengamati konsistensi dari jawaban 

yang diberikan oleh masing-masing infroman untuk mendapatkan validitas 

data terkait nilai-nilai dari tudang sipulung dan akuntabilitas Pemerintah 

Daerah Kabupaten Maros. 

 

2. Tahap Penyajian Data (Penelusuran Lanjutan) 

Penyajian data diperlukan dalam penelitian biasanya karena terdapat 

informasi-informasi yang bersifat naratif, maka dibutuhkan lagi 

penyederhanaan informasi namun tidak sampai mengurangi isi atau makna 

dari informasi yang telah ada (Ahyaruddin & Akbar, 2017). Data dari hasil 

reduksi, dianalisis dan dikaitkan dengan teori yang menunjang, kemudian 

diuraikan dalam bentuk teks untuk ditarik kesimpulan.  

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan 

membandingkan kesesuaian praktik akuntabilitas pemerintah selaku agen 

masyarakat, dengan teori dan harapan-harapan prinsipal sebagaimana yang 

diungkapkan dalam penelitian. 
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3. Tahap Penarikan Kesimpulan (Penelusuran Akhir) 

Penarikan kesimpulan dinamakan sebagai ringkasan hasil yang dapat 

menjawab fokus penelitian. Penelusuran akhir dilakukan dengan 

menginterpretasikan makna dari data yang telah disajikan, menemukan dan 

mencatat keterbatasan yang dialami selama penelitian, serta menentukan 

implikasi positif yang sekiranya dapat diperoleh dari hasil penelitian 

(Haryanti & Kaubab, 2019). Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa 

dalam tahap ini dilakukan verifikasi atas kesimpulan yang ditarik, guna 

memastikan keyakinan atas kesesuaian data dan kredibilitas dari informan.  

Adapun simpulan dalam penelitian ini yakni dengan memaparkan 

akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Maros berdasarkan kriteria 

falsafah budaya masyarakat Bugis yaitu tudang sipulung. Penggunaan 

akuntabilitas dengan kriteria tersebut diharapkan dapat memberikan 

pemahaman secara mendalam mengenai penerapan nilai-nilai tudang 

sipulung, untuk menunjang peningkatan akuntabilitas Pemerintah Daerah. 

G. Uji Keabsahan Data 

Pada penelitian kualitatif, seorang peneliti tidak mampu menjamin 

keberlakuan data dari hasil penelitiannya pada subjek yang lain. Sebab itu, uji 

keabsahan data dalam penelitian perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

keyakinan peneliti akan kebenaran dari hasil penelitian yang dilakukan (Haryanti 

& Kaubab, 2019).  

Untuk menguji data yang diperoleh agar sesuai dengan tujuan dan maksud 

penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data 

adalah teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar 

data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data 

(Siswanti, 2016). 
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Triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi data 

sumber, dengan membandingkan dan mengecek kembali tingkat kepercayaan dari 

sumber informasi yang diperoleh peneliti. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk 

melihat apakah informasi yang diperoleh berbeda atau tidak dengan informasi 

sesungguhnya di lapangan. Dengan demikian, keabsahan data yang sudah 

disajikan mampu untk dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat peneliti capai 

dengan jalan sebagai berikut: 

1. Membandingkan data dari hasil pengamatan dengan data dari hasil 

wawancara, apakah terdapat perbedaan atau tidak. 

2. Membandingkan data dari suatu dokumen dengan data hasil wawancara. 

3. Membandingkan kondisi dan perspektif seseorang dalam berbagai 

pendapat dan pandangan masing-masing, seperti masyarakat biasa, 

pemerintah, atau orang yang berpendidikan lebih tinggi dan ahli dalam 

bidang yang sedang diteliti. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Kabupaten Maros 

Kabupaten Maros merupakan salah satu dari beberapa Daerah Tingkat 

II yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Jauh sebelumnya 

Kabupaten Maros juga merupakan salah satu bekas daerah kerajaan di 

Sulawesi Selatan. Oleh karena di daerah tersebut pernah berdiri Kerajaan 

Marusu' dengan gelar Karaeng Loe Ri Pakere sebagai raja pertama.  

Maros memperoleh status sebagai kabupaten pada tanggal 4 Juli 1959 

 berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959. Pada tanggal tersebut juga ditetapkan 

sebagai hari jadi Kabupaten Maros berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Maros Nomor 3 Tahun 2012. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Turikale 

(https://maroskab.go.id, 2022).  

Bersama Kabupaten Gowa dan Takalar, Kabupaten Maros juga dikenal 

sebagai kabupaten penyangga bagi Kota Makassar. Karena wilayah Kabupaten 

Maros berbatasan langsung dengan ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan dengan 

jarak kedua kota tersebut berkisar 30 km, sehingga terintegrasi dalam 

pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata. 

Dalam posisinya tersebut, maka Kabupaten Maros memiliki peran 

penting dalam pembangunan Kota Makassar. Selain sebagai daerah 

perlintasan juga sekaligus menjadi gerbang Kawasan Mamminasata bagian 

utara yang dengan sendirinya memberikan peluang besar terhadap 

pembangunan di Kabupaten Maros.  

Dalam wilayah administratif Kabupaten Maros, terdapat banyak tempat 

wisata yang tidak kalah populer bagi para wisatawan yang berkunjung ke 

https://id.wikipedia.org/wiki/4_Juli
https://id.wikipedia.org/wiki/1959
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Turikale_(kota)
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Sulawesi Selatan, diantaranya Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung dan 

juga Rammang-Rammang sebagai objek wisata batuan karst terbesar kedua 

dunia. Selain itu, Kabupaten Maros juga memiliki potensi ekonomi yang 

cukup besar karena Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin berada di 

lingkup wilayah Kabupaten Maros itu sendiri. 

2. Visi Misi 

a. Visi 

Visi secara konseptual adalah pandangan ke depan tentang bagaimana 

cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu daerah, serta bagaimana 

daerah tersebut harus dibawa agar tetap konsisten, eksis, inovatif, dan realistis. 

Perumusan sebuah visi menjadi hal yang penting dalam perencanaan 

pembangunan daerah, karena menjadi penuntun dalam berbagai upaya yang 

akan dikembangkan oleh daerah kedepannya(Nguyen, 2020). 

Secara umum uraian cita-cita realistis yang ingin dicapai oleh Kabupaten 

Maros, dijabarkan dalam bentuk visi pembangunan daerah  Kabupaten Maros 

yaitu: “mewujudkan maros yang sejahtera, religius, dan berdaya saing” 

(Diskominfo, 2022). 

b. Misi 

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan 

misi yang menjelaskan tentang ruang lingkup prioritas dalam pelaksanaan 

program pemerintah (Haerani, 2017). Hal ini dimkasudkan agar setiap 

program menjadi jelas dan menciptakan keadaan masyarakat di daerah yang 

berlangsung efektif serta mendukung kemajuan daerah.  
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Adapun misi Kabupaten Maros yang memuat misi Bupati dan Wakil 

Bupati terpilih periode 2021-2024, adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan 

publik. 

2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan 

kebutuhan dasar, pelayanan dasar, penegakan hukum, nilai budaya, 

dan keagamaan secara inklusif. 

3) Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. 

4) Memantapkan pembagunan infrastruktur ekonomi dan penataan 

wilayah secara merata sesuai kondisi geografis wilayah. 

5) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. 

 

3. Sejarah Pemerintahan 

Pemerintahan Kabupaten Maros menjadi salah satu bagian dari sistem 

pemerintahan daerah di negara Indonesia, yang juga menganut sistem 

desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam mengatur serta 

mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah 

(https://maroskab.go.id, 2022). Pemerintahan Kabupaten Maros dipimpin oleh 

seorang Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara demokratis berdasarkan 

Undang-Undang Dasar 1945. Adapun gambaran sejarah pemerintahan di 

Kabupaten Maros sejak tahun 1950- sekarang disajikan dalam tabel 3.4. 
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Tabel 3.4 Sejarah Pemerintahan 

No. Kepala Daerah (Bupati) Wakil Bupati Periode 

Jabatan 

1 -Karaeng Loe ri Pakere 

 

-A. Pappe Daeng Masikki 

(Karaeng Lau) 

 

-  

 

1950 

2 Ince Mannambai Ibrahim 
- 

1950 

3 Ahmad Pawiloy 
- 

1950 

4 H. Nurdin Johan - 1960-1962 

5 Drs. H. Muhammad Nur 

Tahir 

- 1962-1963 

6 Letkol. (Purn.) Andi R. 

Makmur Daeng Sitakka 

- 1963-1965 

7 Letkol. (Purn.) H. Muh. 

Kasim Daeng Marala 

- 1965-1979 

6 Kol. Kes (Purn.) drg. 

Kamaruddin Baso 

- 1979-1984 

8 Brigjen. Pol. (Purn.)  

Drs. H. Muhammad Arief 

Wangsa 

- 1984-1989 

9 Drs. H. Andi Muhammad 

Alwy Rum 

- 1989-1994 

10 Drs. H. Nasrun Amrullah - 1994-1998 

11 Drs.H. Andi Nadjamuddin 

Aminullah B.A. 

Drs. H. Andi 

Paharuddin 

1999-2004 

12 Drs.H.Andi Nadjamuddin 

Aminullah B.A. 

Drs. H. Andi 

Paharuddin 

2005-2010 

13 Ir. H. Muhammad Hatta 

Rahman M.M. 

Drs. H. Andi Harmil 

Mattotorang M.M. 

2010-2015 

14 Ir. H. Muhammad Hatta 

Rahman M.M. 

Drs. H. Andi Harmil 

Mattotorang M.M. 

2016-2021 

15 H. Andi Syafril Chaidir 

Syam S.I.P., M.H.  

Hj. Suhartina Bohari 

S.E. 

2021-

Sekarang 

Sumber Data : Website Resmi Kabupaten Maros https://maroskab.go.id 

diakses 18 Januari 2022 

 

https://maroskab.go.id/
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Sebelum Karaeng Lau dan pemimpin-pemimpin lainnya di Kabupaten 

Maros, Karaeng Loe Ri Pakere dipercayakan menjadi Karaeng (Raja) 

pertama yang mendasari sejarah Kabupaten Maros. Karaeng Loe Ri Pakere 

dalam periode Lontara‟ merupakan orang yang pertama kali membentuk 

tatakemasyarakatan  di lingkup Kerajaan Marusu (Kerajaan Maros). Seperti 

yang dikatakan oleh seorang pallontara‟ (penafsir lontara‟) Fatmawati P 

(2018) menjelaskan dalam bahasa Makassar bahwa: 

       “Karaeng Loe Ri Pakere uru Karaeng Ri Marusu, iyamutomi 
rikana Tumanurung kataena niassengi assala‟na, areng kalenna, 
naiya tongmi anne turung ri Pakere‟ riwattunna tauwwa ri Marusu 
sikanre juku”. 
 

Bahasa di atas bermakna bahwa Karaeng Loe Ri Pakere merupakan 

Raja pertama di Maros, dan disebut juga sebagai Tumanurung Maros 

disebabkan karena asal-usulnya tidak diketahui begitupun dengan nama 

pribadinya. 

Menurut Fatmawati P (2018) Karaeng Loe Ri Pakere hadir ditengah 

kondisi mayarakat Maros yang tidak menentu. Pada saat itu masyarakat tidak 

lagi mau mendengar perkataan dan perintah dari pemimpin yang ada, aturan 

banyak yang dilanggar karena hukum tidak dapat ditegakkan, sehingga masa 

itu disebut sebagai zaman sikanre juku atau saling memangsa (Azis et al., 

2015).  

Dalam mengemban amanah masyarakat, Karaeng Loe Ri Pakere 

berusaha membangkitkan eksistensi dari kerajaan Maros terutama dalam 

memposisikan Kerajaan Maros sebagai daerah yang memiliki pemerintahan 

kuat dan disegani. Saat itu masyarakat pun  perlahan dapat hidup dalam 

keadaan yang aman, damai, makmur, dan sejahtera lahir dan batin, sehingga 
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Maros dijuluki sebagai daerah Butta Salewangang yang sampai dengan 

kepemimpinan saat ini masih dipertahankan. 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di 

Kabupaten Maros, Pemerintah Daerah dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD), sebagai berikut: 

              Tabel 4.4 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maros 

No. Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Maros (Itda Maros) 

2. Sekretariat Daerah Kabupaten Maros (Setda Maros) 

3. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros (Satpol PP Maros) 

4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten 

Maros (BPMPD Maros) 

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros (Badan 

Kesbangpol Maros) 

6. Badan SAR Nasional Kabupaten Maros (Basarnas Maros) 

7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  Kabupaten 

Maros (BPKPD Maros) 

8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Maros (BKPSDM Maros) 

9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros (BPBD) 

10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maros 

(Bappeda Maros) 

11. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros (BPN Maros) 

12.  Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros (BPS Maros) 

13. Dinas Kesehatan Kabupaten Maros (Dinkes Maros) 

14.  Dinas Sosial Kabupaten Maros (Dinsos Maros) 

15. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros (Disdikbud 

Maros) 

17. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros 

(Disdukcapil Maros) 

18. Dinas Perhubungan Kabupaten Maros (Dishub Maros) 

19. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros (Dishutbun 

Maros) 
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20. Dinas Komunikasi dan Infromatika Kabupaten Maros (Diskominfo 

Maros) 

21. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Maros 

(Diskopindag Maros) 

22. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Maros 

23. Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Ketenagakerjaan Kabupaten 

Maros (DPMPTSP Maros) 

24. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros (Dispenda Maros) 

25. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros (Dispora 

Maros) 

26. Dinas Kebersihan, Pertanaman, dan Pemakaman Kabupaten Maros 

(DKPP Maros) 

27. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros 

28. Dinas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Maros 

(DPKP Maros) 

29. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Maros (DPPPA Maros) 

30. Kementerian Agama Kabupaten Maros (Kemenag Maros) 

Sumber Data : Website Resmi Kabupaten Maros https://maroskab.go.id 

diakses 18 Januari 2022 

 

4. Kondisi Geografis dan Administratif 

 

Gambar 2.4 Peta Letak Wilayah Kabupaten Maros  

di Provinsi Sulawesi Selatan 

 
 Sumber: Kabupaten Maros Dalam Angka, Tahun 2020  

https://maroskab.go.id/
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Apabila dilihat secara geografis, Kabupaten Maros berada di bagian 

barat Sulawesi Selatan, yaitu antara 40°45′-50°07‟ lintang selatan dan 

109°205′-129°12′ bujur timur. Di sebelah timur Kabupaten Maros berbatasan 

dengan Kabupaten Bone, Selat Makassar di sebelah barat, Kota Makassar dan 

Kabupaten Gowa di sebelah selatan, serta Kabupaten Pangkep di sebelah 

utara. Dari segi ketinggian wilayah, Kabupaten Maros berada pada rentang 

ketinggian antara 0 m sampai dengan lebih dari 1.000 m di atas permukaan 

laut. 

Kantor Pusat Pemerintah Daerah Kabupaten Maros terdapat di Jl. 

Jenderal Sudirman No.1, Pettuadae, Kecamatan Turikale, Maros. Secara 

administratif, Kabupaten Maros terdiri dari 14 wilayah administratif dalam 

bentuk kecamatan, yaitu sebagai berikut: 

          Tabel 5.4 Jumlah Kecamatan di Kabupaten Maros 

No. Nama Kecamatan 

1. Kecamatan Turikale 

2. Kecamatan Maros Baru 

3. Kecamatan Lau 

4. Kecamatan Bontoa 

5. Kecamatan Mandai 

6. Kecamatan Marusu 

7. Kecamatan Tanralili 

8. Kecamatan Moncongloe 

9. Kecamatan Tompobulu 

10. Kecamatan Bantimurung 

11. Kecamatan Simbang 

12. Kecamatan Cenrana 

13. Kecamatan Camba 

14. Kecamatan Mallawa 

         Sumber Data: Profil Kabupaten Maros 2020  (diolah) 
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Terdapat 103 desa maupun kelurahan yang ada dilingkup wilayah 

Kabupaten Maros, dimana 60 desa/kelurahan berada pada wilayah dataran,  

28 desa berada pada wilayah perbukitan, 10 desa berada pada wilayah pantai, 

dan sisanya 5 desa berada pada wilayah lembah. (Https://maroskab.bps.go.id/, 

2020).  

Dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Makassar ke ibu kota 

Kabupaten Maros, kurang lebih berjarak 30 km dan dapat ditempuh dalam 

waktu sekitar 1 jam melewati jalan provinsi yang cukup baik dan lancar. 

Selanjutnya dari ibu kota Kabupaten Maros sampai ke kota-kota kecamatan di 

kabupaten tersebut juga dihubungkan oleh jalanan beraspal yang cukup baik. 

Namun demikian, belum semua desa-desa di Kabupaten Maros yang 

terhubungkan dengan jalan beraspal atau beton sampai ke ibu kota kecamatan 

masing-masing. Masih cukup banyak desa yang dusun-dusunnya hanya 

terhubungkan oleh jalan setapak. Dusun-dusun tersebut utamanya ditemukan 

pada lokasi dimana masyarakat membuka perkampungan dengan merambahh 

atau membuka hutan. 

5. Kondisi Ekonomi dan Sosial  

Secara umum, mata pencaharian masyarakat di Daerah Kabupaten 

Maros teridentifikasi kedalam beberapa pekerjaan seperti petani 

sawah/tambak, peternak, buruh pabrik/bangunan, pedagang, sopir, guru, 

pegawai pemerintahan, dan sebagainya. Dari berbagai bidang pekerjaan 

tersebut, pekerjaan sebagai petani sawah/tambak dan pedagang merupakan 

mayoritas mata pencaharian masyarakat di kabupaten ini.  

Di sektor pertanian, Kabupaten Maros termasuk salah satu daerah 

lumbung padi di Sulawesi Selatan. Luasnya area pertanian dan iklim yang 

mendukung, menjadikan Kabupaten Maros selalu swasembada beras setiap 
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tahunnya. 98,99% produksi padi yang ada di Kabupaten Maros dihasilkan 

dari jenis padi sawah, sementara 1,01% lainnya diperoleh dari jenis padi 

ladang. 

Dalam sektor perdagangan, sampai pada tahun 2020 tercatat sebanyak 

43 pasar rakyat yang tersebar di 14 wilayah kecamatan. Adapun jumlah 

pedagang menurut skalanya terdiri dari 14 pedagang makro, 3.629 pedagang 

menengah, dan 17.462 pedagang mikro.   

Dengan luas daerah yaitu 1.619,12 km², Kabupaten Maros memiliki 

jumlah penduduk sebesar 349.822 jiwa  dengan tingkat kepadatan penduduk 

sebesar 216,06 jiwa/km² di tahun 2020. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi 

ditemukan di Kecamatan Turikale sebesar 1.416 jiwa/ km², dan terendah 

berada di Kecamatan Mallawa dengan kepadatan penduduk sebesar 46 jiwa/ 

km² (Badan Pusat Statistik, 2021). Tingkat kepadatan penduduk yang terdapat 

di 14 wilayah kecamatan Kabuapaten Maros, turut memberikan pengaruh 

terhadap struktur kehidupan masayarakat Maros. 

Secara umum berdasaarkan data yang diperoleh di lapangan,  

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros didominasi oleh berkembangnya 

sektor pertanian, industri, angkutan dan jaringan komunikasi, listrik dan air 

bersih, maupun bank dan lembaga keuangan yang ada. Kegiatan 

perekonomian di Kabupaten Maros telah menunjukkan pertumbuhan yang 

bisa dikatakan cukup menggembirakan. Indikator tersebut terlihat dengan 

meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat. Meningkatnya income 

perkapita masyarakat kemudian berimplikasi pada peningkatan pembangunan 

sarana dan prasarana serta infrastruktur lainnnya di Kabupaten Maros. 
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6. Kalender Musim Wilayah Kabupaten Maros 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam alur kehidupan masyarakat 

Kabupaten Maros dipengaruhi pula oleh siklus musim yang ada, termasuk 

pada musim tanam saat menjelang masuknya musim penghujan dan musim 

panen saat padi telah menguning. Tidak dapat dipungkiri kegiatan sosial 

masyarakat seringkali berkaitan dengan musim-musim tersebut, misalnya saja 

pesta adat dan perkawinan yang diselenggarakan setelah panen dinyatakan 

berhasil, atau  merantau hanya disaat musim paceklik tiba. 

 Dalam pengkajian pola-pola musim ini, dapat dilihat pula bagaimana 

pola kehidupan masyarakat yang kemudian dijadikan dasar dalam pelaksanaan 

program pembangunan pemerintah. Melalui pelaksanaan musyawarah adat 

tudang sipulung yang dilakukan masyarakat Maros setiap tahunnya, diperoleh 

informasi tentang pola musim yang ada di Kabupaten Maros sebagai berikut: 

1) Musim tanam pertama untuk tanaman padi dimulai pada bulan 

Januari dan musim panen pertama pada bulan April (Musim 

Tanam Rendengan). 

2) Petani kembali menanam padi sebagai musim tanam kedua pada 

bulan Juni dan panen pada bulan September (Musim Tanam 

Gadu). 

3) Pada bulan September pasca panen kedua, masyarakat petani 

sudah mulai menanam tanaman komoditi seperti kacang tanah, 

cabai, jagung, dan sebagainya, dipanen pada bulan November-

Desember. 

 

7. Aspek Kebudayaan  

Dilihat dari aspek kebudayaannya, selain sebagai daerah perlintasan 

Makassar-Toraja, Kabupaten Maros juga merupakan daerah perpaduan dua 



47 

 

 
 

kebudayaan besar dari etnis Bugis dan Makassar. Akulturasi kebudayaan etnis 

Bugis dan Makassar kemudian melahirkan unsur-unsur budaya baru berupa 

perpaduan antara nilai-nilai agama dengan lingkungan alam yang sampai saat 

ini masih dijunjung tinggi oleh kalangan masyarakat  Kabupaten Maros. 

Dalam hubungannya dengan agama yang dianut mayoritas masyarakat 

Maros yaitu Islam, maka tradisi budaya Bugis Makassar yang dijalankan 

dalam kehidupan masyarakat tercampur dengan nuansa-nuansa syariat dalam 

agama Islam. Contoh yang dapat dilihat seperti tradisi peringatan maulid Nabi 

saw. (a‟maudu‟), Isra‟ Mi‟raj (miraje‟), kegiatan, assurobaca, accera‟ ase, 

attoana, appanaung ri je‟ne‟ , tolak bala (assongka bala‟), appalili atau 

tudang sipulung, dan lain sebagainya. 

Secara individual dalam keluarga masyarakat Kabupaten maros, tradisi 

Bugis Makassar yang berpadu dengan nuansa agama Islam tetap dipegang. 

Selain menjadi kepercayaan yang masih diyakini, tradisi-tradisi tersebut juga 

sekaligus digunakan sebagai media bersosialisasi maupun berinteraksi 

dikalangan masyarakat. Seperti tradisi mappassili atau acara syukuran pada 

saat seorang wanita mencapai usia kandungan tujuh bulan dan aqiqah pada 

bayi yang baru lahir. 

Namun dalam konsep tradisi atau kebudayaan yang dianut sekelompok 

masyarakat, yang perlu diwaspadai adalah muncul serta berkembangnya 

pemahaman masyarakat terhadap agama atau kepercayaan yang tidak berakar 

pada pemahaman tradisi masyarakat yang telah ada sebelumnya. Karena hal 

ini dapat mengakibatkan munculnya gesekan atau kerenggangan sosial di 

kalangan masyarakat. 
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8. Strategi dan Agenda Pembangunan Daerah 

a. Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Maros 

Dalam rangka mewujudkan visi yang didukung oleh misi pemerintah, maka 

pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten Maros dijalankan melalui 

beberapa strategi pembangunan daerah yang dimuat dalam Renstra (Rencana 

strategis) Pemerintah Kabupaten Maros, yaitu sebagai berikut: 

1) Strategi penguatan kelembagaan daerah yang ada di bawah naungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dengan tujuan agar semua yang 

turut terlibat dalam kelembagaan daerah dapat menjalankan tugas pokok 

dan fungsinya masing-masing sesuai peraturan yang ada. 

2) Strategi pemberdayaan masyarakat yang diarahkan dengan tujuan 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kepedulian 

untuk turut memajukan daerah dengan melihat dari latar belakang 

penddikan, ekonomi, maupun sosial budaya. 

3) Strategi pembangunan daerah yang partisipatif dan akuntabel, ditujukan 

agar masyarakat dapat benar-benar meberikan partisipasinya dalam setiap 

proses perencanaan sampai kepada pelaksanaan pembangunan daerah yang 

diputuskan bersama. 

  Strategi pembangunan pertama di atas dilaksanakan dalam rangka 

mempersiapkan sumber daya- sumber daya masyarakat Kabupaten Maros yang 

terlibat langsung dalam kepengurusan kelembagaan daerah sebagai pelaku dari 

pembangunan itu sendiri. Dengan sistem kelembagaan yang kuat di lingkup 

pemerintahan daerah, maka diharapkan penyusunan rencana program kerja 

pemerintah dilaksanakan tidak asal-asalan akan tetapi didasarkan pada 

problematika yang dihadapi di daerah dengan mempertimbangkan skala prioritas 

yakni kebutuhan masyarakat. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Ir.Sartina 
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selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Maros bahwa 

 
        Dalam melakukan perencanaan pembangunan di Daerah Kabupaten 
Maros ini kita lebih melihat pada apa yang memang menjadi kebutuhan 
masyarakat sarana dan prasarana apa yang mereka butuhkan dan kita juga 
tetap melakukan pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Maros. 

Strategi pembangunan daerah kedua, yaitu pemberdayaan masyarakat 

dilakukan dengan maksud agar penetapan kebijakan yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di daerah, dapat 

membantu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarkat baik dari aspek 

pendidikan, ekonomi, maupun aspek sosial masyarakat Maros. 

Strategi pembangunan daerah ketiga, yaitu pembangunan daerah yang 

partisipatif maksudnya bahwa masyarakat sebagai principle baik secara individu 

maupun kelompok dapat turut berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan 

publik yang dilakukan oleh agent. Hal tersebut dilakukan agar kepentingan-

kepentingan principle dapat diakomodasikan dalam pengambilan kebijakan 

daerah. Sebagaimana yang dikatakan oleh kepala bidang perencanaan dan 

pengendalian pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 

Kabupaten Maros, Ibu Ir.Sartina bahwa: 

       
       Jadi di Kabupaten kita ini setiap tahunnya diadakan musyawarah  
pembangunan (Musrembang) seperti halnya musayawarah adat tudang 
sipulung juga masyarakat diundang dan diikutsertakan untuk 
menyampaikan pendapat atau aspirasinya secara langsung tentang apa-apa 
saja yang mereka butuhkan di wilayahnya dan meyampiakan juga usulan-
usulannya tentang apa saja yang mesti dilakukan oleh pemerintah agar 
pembangunan daerah dapat berjalan lancar dan berhasil. 
 

b. Agenda Pembangunan Daerah Kabupaten Maros 

Berdasarkan atas visi, misi, dan strategi pembangunan yang dicanangkan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Maros di atas, maka secara garis besar Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maros menyusun agenda-agenda 
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pembangunan daerah tahun 2021-2024 yang menjadi tanggungjawab bersama 

antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, sebagai berikut: 

1) Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan daerah yang baik dan 

bersih di lingkungan pemerintahan daerah. 

2) Bersama masyarakat dan kelembagaan daerah menyeleggarakan 

pemerintahan dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang 

partisipatif dan akuntabel. 

3) Bersama masyarakat dan kelembagaan daerah melakukan 

pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan atau taraf 

hidup masyarakat Maros. 

4) Bersama masyarakat dan kelembagaan daerah mewujudkan Maros yang 

sejahtera, religius, dan berdaya saing. 

Berbagai rumusan strategi yang dimuat dalam Renja (Rencana kerja) 

Perangkat Daerah tersebut menunjukkan kemantapan dari segenap Perangkat 

Daerah Kabupaten Maros dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan bagi 

masyarakat. Perencanaan sebagai pola pembangunan daerah yang dilakukan 

secara efektif dan efisien dengan menampung semua aspirasi masyarakat akan 

memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Hartanti, 2011).  

 

B. Kearifan Lokal Tudang Sipulung di Kabupaten Maros 

Dalam penerapannya, sebuah kearifan lokal dapat dengan mudah dan cepat 

diterima oleh masyarakat karena kearifan lokal merupakan segala sesuatu yang 

memang telah mengakar dan melekat pada masyarakat, tidak hanya sifatnya yang 

duniawi tetapi juga karena bersifat suci (Majid, 2021). Seperti halnya dengan 

masyarakat beretnis lain, masyarakat etnis Bugis-Makassar juga memiliki 

kekayaan nilai budaya dalam kearifan lokal yang tertuang dalam aksara Lontara. 
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Bagi orang Bugis, Lontara merupakan sebuah buku panduan yang didalamnya 

diterangkan isu-isu khusus seperti isu tentang sistem penanaman padi bagi 

masyarakat etnis Bugis, yang diterangkan mulai dari masa penanaman 

(mappalili), persemaian (maddoja bine), penumbuhan dan penjagaan, maupun 

perawatan pasca tuai (patingelle‟) (Syahruna & Amin, 2014). 

Salah satu kearifan lokal yang masih diakui dalam filosofi kehidupan 

masyarakat Bugis-Makassar adalah adat tudang sipulung. Tudang sipulung 

merupakan salah satu tradisi dalam bidang pertanian, berbentuk musyawarah 

tradisional yang dilakukan untuk menentukan perancangan awal sebelum para 

petani turun ke sawah. Kabupaten Maros adalah salah satu daerah di Provinsi 

Sulawesi Selatan yang sampai saat ini masih rutin melaksanakan tradisi tudang 

sipulung setiap tahun menjelang musim tanam pertama. 

Dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Maros, tradisi tudang sipulung 

dilakukan dengan maksud untuk menetapkan hal-hal mengenai perencanaan yang 

akan dilakukan oleh para petani di masa mendatang, baik sebelum maupun pasca 

panen. Hal-hal yang ditetapkan seperti waktu turun sawah, jenis bibit yang akan 

ditanam sesuai musim, jenis dan kadar pupuk tanaman, serta penetapan jadwal 

ritual-ritual lain yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan tradisi tudang sipulung di 

daerah Kabupaten Maros didahului dengan ritual mabbaca kampalo tula‟bala‟ 

(tolak bala), kemudian sebelum turun ke sawah untuk menabur benih, terlebih 

dahulu benih yang akan ditanam dibiarkan semalaman terbungkus di rumah, 

masyarakat Bugis menyebutnya dengan istilah maddoja bine atau mappatinro 

bine. Dipenghujung kegiatan kemudian dilaksanakan ritual mappadekko 

(syukuran pasca panen) sebagai akhir dari rangkaian tradisi tudang sipulung 

sekaligus pembahasan evaluasi sistem pertanian yang dilakukan selama satu 
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tahun. Rangkaian ritual tersebut dilakukan sebagai dzikir dengan harapan 

mendapatkan hasil panen yang memuaskan. 

Musyawarah tudang sipulung yang dilaksanakan oleh masyarakat 

Kabupaten Maros dimaksudkan untuk mencari mufakat atau kesepakatan bersama 

terkait dengan pelaksanaan sistem pertanian di daerah tersebut. Dapat 

dibayangkan jika tudang sipulung tidak dilaksanakan, maka masyarakat akan 

menentukan sendiri waktu turun sawahnya, yang berimplikasi pada hasil panen 

rata-rata masyarakat yang kurang maksimal baik dari segi kualitas maupun 

kuantitasnya. Hal ini sejalan dengan penuturan berikut bahwa: 

 

Tradisi tudang sipulung di wilayah kita ini sudah berlangsung dari 
dulu dan memberikan pengaruh yang besar bagi kesejahteraan petani, bisa 
dilihat dari meningkatnya hasil panen rata-rata petani sehingga ada 
peningkatan kesejahteraan juga bagi kita para petani. Sekiranya jika 
tudang sipulung tidak dilaksanakan maka kita para petani ini langsung saja 
turun ke sawah tanpa mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi 
cuaca, jenis bibitnya atau takaran pupuk tanamannya yang bisa 
mempengaruhi hasil panen (hasil wawancara dengan masyarakat 
kelompok tani). 
 

Dari penuturan tersebut dapat diketahui bahwa selain kesepakatan bersama 

yang diperoleh, pelaksanaan tradisi tudang sipulung juga berimplikasi pada 

peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Maros. Hal ini dapat mendukung 

Kabupaten Maros menjadi lokomitif produksi padi terbaik di Sulawesi Selatan. 

Membaiknya perekonomian petani sejak dilaksanakannya tudang sipulung tentu 

akan memberikan pula dampak yang positif terhadap perekonomian daerah, 

demikian pula terhadap pembangunan daerah. 

Selain membahas masalah pertanian, dahulu pelaksanaan tradisi tudang 

sipulung  juga dilangsungkan untuk membahas segala permasalahan atau konflik 

yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka 

mengakomodir persoalan masyarakat yang menyangkut hukum, seperti 
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pertikaian-pertikaian diantara masyarakat yang memerlukan penyelesaian melalui 

musyawarah. Seorang pallontara (penafsir bahasa lontara‟) dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Fatmawati P. (2018) menjelaskan tudang sipulung dalam bahasa 

Bugis, bahwa: 

        
        Riasengnge ade‟ tudang sipulung iyanaritu mallari ade‟ iya napigau 
e tau riolota. Iyamuto riaseng tudang maddeppu-deppungeng nasibawai 
akkatta maelo e sipatangareng nennia maelo e mala ada 
assisamaturuseng. 

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa tudang sipulung merupakan 

suatu adat atau kebiasaan yang telah dilakukan oleh orang-orang dahulu dan 

mengalir dalam kehidupan masyarakat Bugis sampai saat ini. Tudang sipulung 

disebut juga tudang maddeppu-deppungeng dapat pula dimaknai sebagai sebuah 

forum atau wadah penyelesaian masalah secara kekeluargaan guna mencari yang 

diistilahkan assisamaturuseng yaitu kesepakatan bersama. 

Pada masyarakat Bugis-Makassar, penyelesaian konflik dapat dilakukan 

melalui beberapa cara yang masing-masing memiliki konsekuensi yang tentu 

berbeda. Ada masyarakat yang dapat menyelesaikan sendiri konfliknya, ada yang 

memerlukan pihak ketiga sebagai penengah, dan ada juga yang menyelesaikan 

perkara dengan membawanya langsung kepada pihak berwenang (pabbicara atau 

penegak hukum). Namun pada masyarakat Bugis sendiri mengakui bahwa cara 

terbaik dalam menyelesaikan konflik yang terjadi diantara masyarakat, yaitu 

penyelesaian dengan adat dimana masyarakat yang bersangkutan dapat 

menyelesaikan konflik bersama pihak yang terlibat, secara kekeluargaan melalui 

tudang sipulung.  

Cara tersebut terbilang baik atau dalam bahasa Bugis dikatakan makessing , 

karena tidak membutuhkan waktu maupun biaya yang banyak. Hanya saja 

masing-masing pihak yang berkonflik harus benar-benar memahami sifat objek 
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yang memicu konflik yang terjadi, serta benar-benar berniat untuk berdamai, 

sebagaimana pernyataan berikut bahwa: 

         Tudang sipulung di daerah kita ini bisa juga dibilang sebagai 
musyawarah tani yang punya nilai dan tujuan yang menurut saya 
makessing, karena semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini mereka 
dapat meyampaikan saran maupun keluhan-keluhan mereka untuk 
dicarikan solusi bersama (hasil wawancara dengan masyarakat). 

Berdasarkan pemaparan tersebut, tudang sipulung memang sudah diakui 

sebagai sebuah metode yang bagus (makessing) dalam komunikasi antara 

pemerintah dengan masyarakat. Dikatakan makessing  sebab semua pihak yang 

terlibat dalam tradisi tudang sipulung memperoleh hak yang sama untuk 

menyampaikan pemikiran, aspirasi, maupun sarannya. Hanya saja yang seringkali 

menjadi masalah adalah bahwa pihak-pihak adat yang berkonflik tidak memahami 

sifat dari objek yang mendasari konflik itu terjadi, sehingga yang muncul 

sebenarnya bukan sekedar pertikaian tetapi juga perebutan harga diri (prestise) di 

kalangan masyarakat. Kemudian jika masing-masing bertahan dengan gengsi dan 

ketidaktahuannya, maka konflik tersebut menjadi perkara yang tidak mudah 

diselesaikan tanpa ada diskusi dan komunikasi yang terjalin diataranya. 

Beberapa wilayah di Kabupaten Maros seperti di Kecamatan Turikale, 

Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Tanralili, dan Kecamatan Marusu menyebut 

tradisi tudang sipulung dengan istilah appalili, yaitu musyawarah antara penguasa 

(pemerintah) dengan masyarakat, sebagai sarana pemecahan dan penyelesaian 

konflik melalui komunikasi kelompok (Syahruna & Amin, 2014). Kegiatan 

tudang sipulung atau appalili mampu mempertemukan antara masyarakat dengan 

pemerintah yang menujukkan terjalinnya komunikasi secara vertikal, yaitu 

komunikasi dari atasan kepada bawahan atau sebaliknya, komunikasi dari 

bawahan kepada atasannya. 
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Komunikasi yang terjalin dalam tradisi tudang sipulung ini merupakan 

komunikasi yang baik, dimana pemerintah duduk bersama dengan masyarakat 

dalam satu panggung dengan suasana yang penuh kekeluargaan dan rasa 

tanggungjawab untuk mendapatkan hasil kesepakatan bersama, sebagaimana 

pernyataan berikut bahwa: 

 Tudang sipulung memang sudah menjadi forum komunikasi antara 
pemerintah dengan masyarakat, khusunya masyarakat petani di Kabupaten 
Maros. Hasil dari tudang sipulung itu adalah kesepakatan antara 
pemerintah dengan masyarakat tadi dalam hal penentuan rencana waktu 
para petani mulai turun ke sawah, juga kesepakatan tentang teknologi apa 
yang mau dipakai, atau biasa juga masalah fasilitas pertanian yang 
dibutuhkan masyarakat.  Musyawarah tudang sipulung sekarang itu 
pelaksnaanya sudah bertahapmi diawali dulu dengan pelaksanaan tudang 
sipulung di tingkat desa, kemudian ke tingkat kecamatan, dan berlangsung 
lagi di tingkat kabupaten. Baru-baru juga ini sudah dilaksankan, kalau di 
Kabupaten Maros itu bulan-bulan November sampai bulan Desember 
pelaksanaanya tudang sipulung, sebelum memasuki waktu tanam pertama 
di bulan Januari (hasil wawancara dengan ketua KTNA sektor Camba). 

Setiap daerah di wilayah pemerintahan Kabupaten Maros memiliki 

kesempatan yang sama untuk melaksanakan musyawarah adat tudang sipulung. 

Lebih lanjut dijelaskan oleh infroman di atas bahwa prosesi adat tudang sipulung 

di Kabupaten Maros, dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat desa sampai 

pada tingkat kabupaten.  

Di tingkat desa, tudang sipulung dihadiri oleh Kepala Desa, Badan 

Pengawas Desa (BPD), masyarakat kelompok tani (POKTAN) yang ada di 

masing-masing desa, tokoh adat dan tokoh agama, serta masyarakat setempat. 

Aspirasi-aspirasi dan kesepakatan yang diperoleh pada tingkat desa, kemudian di 

bawa kedalam forum tudang sipulung tingkat kecamatan yang dihadiri oleh 

Pemerintah kecamatan beserta jajarannya, para kepala desa, gabungan masyarakat 

kelompok tani (GAPOKTAN), tokoh pemuda, tokoh adat, dan tokoh agama. 

Musyawarah adat tudang sipulung di tingkat kecamatan memiliki scope yang 
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lebih besar, sebab jumlah masyarakat maupun kelompok tani yang diikutsertakan 

sebagai komunikan lebih banyak dibandingkan pada tingkat desa.  

Tahapan tertinggi dalam pelaksanaan tradisi tudang sipulung adalah tudang 

sipulung di tingkat kabupaten, dimana pada tingkat ini semua masyarakat 

kelompok tani dari masing-masing wilayah kecamatan di Kabupaten Maros turut 

diundang untuk hadir, para kepala desa dan kelurahan, para camat dan jajarannya. 

Pada musyawarah adat tudang sipulung di tingkat ini pula, turut hadir anggota-

anggota DPRD, kepala SKPD, dan stakeholder yang berkaitan dengan bidang 

pertanian sebagai narasumber, termasuk seorang pappananrang (peramal cuaca). 

Ditambahkan kembali oleh Ketua KTNA sektor Camba bahwa: 

Tudang sipulung bisa dibilang sebagai tempatnya petani 
mendiskusikan masalah-masalah pertanian yang dihadapi para petani di 
lapangan. Kalau di tingkat Kabupatenmi itu diadakan, biasanya perwakilan 
masyarakat tani dari masing-masing kecamatan tampil didepannya Pak 
Bupati, tamu undangan, dan narasumber yang hadir untuk memaparkan 
permasalahan-permasalahan yang dihadapi, kemudian diberikanlah saran-
saran atau solusi dari berbagai petimbangan sehingga diperoleh hasil yang 
sesuai dengan yang diharapkan bersama. Disitulah uniknya tradisi kita ini, 
karena dapat mencegah timbulnya kesalahpahaman antara masyarakat 
dengan pemerintah sehingga bisa sejalan. 

Dari pemaparan tersebut telihat jelas bahwa budaya tudang sipulung 

sebagai kearifan lokal masyarakat Maros ini telah menjadi wadah bagi masyarakat 

untuk berpartisipasi dan turut memberikan kontribusinya dalam proses 

penyelenggaraan pemerintahan. Dengan dilibatkannya masyarakat secara aktif, 

maka masyarakat tidak lagi sebatas menjadi penikmat semata atas kebijakan 

maupun program-program yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Oleh karena 

itu, tudang sipulung dapat pula menjadi forum publik adat bagi masyarakat etnis 

Bugis-Makassar di Kabupaten Maros untuk mencurahkan keprihatinan mereka 

berkaitan dengan masalah pemerintahan. 
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Majid (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa istilah dari adat 

tudang sipulung juga tidak telepas dari makna konferensi bersama. Akan tetapi 

apapun istilahnya, di Kabupaten Maros sendiri musyawarah tudang sipulung 

dianggap sebagai peninggalan sejarah yang tidak ternilai harganya untuk terus 

dilestarikan bagi masyarakat Bugis-Makassar, karena nilainya tidak lain berupa 

musyawarah untuk mufakat (Fatmawati P., 2018). Hal ini sejalan dengan 

pemaparan berikut bahwa: 

Pelaksanaan tudang sipulung sebagai tradisi di daerah kita ini 
apabila dicermati lebih jauh itu ternyata sangat berperan dalam mengawal 
sistem pemerintahan yang berjalan sehingga dapat mencegah pengambilan 
keputusan sepihak oleh aparatur pemerintah untuk memperkaya dirinya 
sendiri. Karena tudang sipulung  ini kan berupa musyawarah untuk 
memperoleh mufakat, tidak untuk memenuhi kepentingan pribadi sehingga 
wajar apabila masih dilaksanakan sebagai kearifan lokalnya kita sampai 
sekarang (hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan Kantor 
Sekretariat Daerah Kabupaten Maros). 

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kehadiran 

tudang sipulung sebagai kearifan lokal masyarakat Maros dapat mendorong 

Pemerintah Daerah agar bertindak semata-mata untuk kepentingan bersama, 

sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pemerintahan yang bersih 

dan tepat sasaran.  

Dengan demikian implementasi dari tudang sipulung sebagai resolusi 

konflik bagi masyarakat Bugis-Makassar hendakya dilandasi dengan prinsip yang 

dikatakan massoloreng‟pao (mengalir bersama), yang berarti bahwa keputusan 

yang diraih dengan tudang sipulung (duduk bersama) adalah keputusan atas 

kehendak bersama dan untuk kemaslahatan masyarakat (mufakat). Layaknya air 

yang mengalir secara bersamaan, begitu pula dengan kehendak pemerintah 

sebagai penguasa daerah serta kehendak rakyatnya yang harus bekerja sama 

membangun landasan berdasarkan atas kepentingan bersama, artinya kehendak 

pemerintah haruslah beriringan dengan apa yang diinginkan oleh rakyatnya 
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sehingga menemukan titik temu yang berdasarkan atas kepentingan bersama 

(Faisal, 2014). 

Sejalan dengan asumsi dari agency theory yang menyatakan bahwa praktik 

pemerintahan tidak terlepas dari pengaruh konflik kepentingan yang terjadi karena 

kemungkinan agent (pemerintah) tidak selalu berbuat sesuai kepentingan 

principle (masyarakat), tradisi tudang sipulung cenderung dapat mensejajarkan 

posisi agent (pemerintah) dengan principle (masyarakat) ke dalam satu forum 

diskusi.  Dimana dalam forum tersebut pemerintah bersama dengan masyarakat 

yang hadir dapat membahas berbagai persoalan baik berupa perencanaan, 

pelaksanaan, pertanggungjawaban, maupun evaluasi terhadap pelayanan serta 

pengelolaan sumber daya dan dana masyarakat.  

Iya saya kira budaya tudang sipulung yang setiap tahunnya di 
adakan di Kabupaten Maros itu kalau menurut saya menjadi salah satu 
media juga untuk dapat menambah kepercayaan masyarakat kepada 
pemerintah di daerah kita ini, karena saat tudang sipulungmi juga itu pihak 
pemerintah bisa menyampaikan informasi-informasi tentang programnya 
pemerintah apakah sudah cocokji sama apa yang memang masyarakat 
butuhkan atau tidak. Jadi ada keterbukaan dari pihak pemerintah itu di 
dalamnya karena masyarakat juga berperan dalam pengambilan keputusan 
(hasil wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi). 

Berdasarkan penyataan di atas, kegiatan tudang sipulung sebagai tradisi 

tahunan yang dilakukan masyarakat Kabupaten Maros dapat meminimalisir 

ketidakseimbangan informasi antara pemerintah dengan masyarakat. Dimana 

dalam tudang sipulung, para narasumber sebagai perwakilan dari Pemerintah 

Daerah menyampaikan informasi terkait program pemerintah, seperti 

pembangunan irigasi, penggunaan teknologi pertanian yang baru, perkiraan cuaca, 

dan sebagainya, temasuk juga anggaran daerah yang tersedia, sehingga 

masyarakat dapat mengetahui bahkan turut berperan dalam memutuskan 

pelaksanaan program-program pemerintah yang akan dilakukan. Partisipasi 
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masyarakat dalam proses pemerintahan, meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah (Irfan et al., 2021). 

Syahruna & Amin  (2014) menyatakan bahwa keberadaan tradisi tudang 

sipulung juga mampu menekan adanya self serving atau melayani diri sendiri, 

sehingga pemerintah dapat berperilaku lebih kooperatif yaitu berjuang untuk 

kepentingan masyarakat. Hal ini dapat meminimalisir timbulnya asimetri 

informasi antara pemerintah dengan masyarakat karena terjalin komunikasi yang 

baik diantara keduanya selama tudang sipulung  berlangsung.  

Dengan demikian, kesempatan yang bisa saja dimanfaatkan oleh pemerintah 

untuk memaksimalkan kepentingan sendiri atas kelebihan informasi yang dimiliki 

dibanding masyarakat, dapat ditekan dengan hadirnya kegiatan tudang sipulung. 

Hal ini karena tudang sipulung dapat memediasi komunikasi antara pemerintah 

dengan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh 

masing-masing sektor secara intensif. 

Selain dalam proses pemerintahan daerah, segala bentuk persoalan 

kehidupan masyarakat juga dapat di tudang sipulung-kan, sebab di Kabupaten 

Maros pelaksanaan tudang sipulung ini dapat dilakukan baik dalam konteks 

formal maupun informal.  Tudang sipulung dalam konteks informal biasanya 

dilakukan pada lingkungan antar keluarga, untuk membicarakan persoalan-

persoalan dalam keluarga seperti lamaran, perkawinan, perceraian, dan 

sebagainya. Sementara untuk persoalan-persoalan dalam lingkungan masyarakat 

atau suatu kampung, secara formal pelaksanaan tudang sipulung dipimpin oleh 

seorang matoa wanua (orang yang dituakan menurut adat) sebagai pemimpin 

suatu wilayah (wanua). 

Dalam pelaksanaannya, tradisi tudang sipulung mengandung nilai-nilai 

dasar yang menjadi pegangan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab 
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sebagai seorang manusia. Nilai-nilai dasar kehidupan yang terkandung dalam 

tudang sipulung dimuat dalam istilah Bugis lima akkatenningeng, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Getteng (Ketegasan atau Keteguhan) 

Kata Getteng dapat dimaknai sebagai ucapan, sikap, ataupun 

perbuatan yang berpegang teguh pada keyakinan yang benar. Sebagaimana 

dalam pernyataan berikut bahwa: 

Getteng itu berarti tegas atau berani mengatakan yang 
sebenarnya, kalau salahki yah bilang salah, kalau benar yah bilangnya 
benar. Jadi saya kira seorang pemimpin itu perlu getteng dalam 
memberikan perintah dan mengambil keputusan, supaya bisa 
dijadikan panutan juga oleh bawahan nantinya (hasil wawancara 
dengan Kepala Bagian Pemerintahan Kantor Sekretariat Daerah 
Kabupaten Maros). 

Getteng bisa dibilang teguh pada pendirian atau konsisten, 
artinya getteng itu konsistenki dalam hal kebaikan, orang biasa juga 
istilahkan getteng itu tidak bicara dua kaliki sama orang lain (hasil 
wawancara dengan Ketua KTNA sektor Camba). 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, nilai getteng yang 

terkandung dalam budaya tudang sipulung berarti tegas dengan pendirian 

atau konsisten dengan perkataan. Namun kata konsisten yang perlu 

dipahami disini adalah konsisten dalam konteks kebaikan. Karena pada 

dasarnya, sifat konsisten dalam istilah getteng dapat berdampak secara 

positif dan juga negatif. Nilai getteng atau keteguhan dapat berdampak 

positif apabila konsisten untuk melakukan kebaikan dan bersikeras 

menghindari keburukan, meski hati merasa tertarik pada keburukan itu. 

Disamping itu, getteng atau keteguhan juga dapat memberikan dampak yang 

negatif apabila keteguhan itu ditujukan untuk membela atau 

mempertahankan yang batil. Dengan dilandasi oleh nilai keteguhan 

(getteng) terhadap pengambilan keputusan, kemudian menjadikan kondisi 
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tudang sipulung yang tercipta benar-benar menunjukkan kondisi yang 

sebenarnya (objektif) tanpa ada keberpihakan kepada siapapun.  

2. Lempu‟ (Perbuatan Jujur atau Lurus) 

  Lempu‟ secara bahasa berarti lurus. Nilai lempu‟ yang terkandung 

dalam pelaksanaan tradisi tudang sipulung berhubungan dengan sikap 

ataupun perbuatan yang jujur atau benar (lurus). Seperti dalam pernyataan 

berikut ini: 

Sebenarnya saya juga bukan asli orang Bugis, tapi sedikit 
banyaknya yang saya tau itu tentang lempu‟ adalah perbuatan yang 
lurus atau perilaku yang benar dalam artian tidak curang ketika 
melakukan suatu hal, kurang lebih mungkin seperti itu yah (hasil 
wawancara dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Maros). 

 Dalam wawancara yang berlangsung secara terus terang sebagaimana 

dalam pernyataan di atas, mengungkapkan bahwa informan bukan berasal 

dari etnis Bugis asli, sehingga tidak begitu memahami makna yang 

terkandung dalam istilah lempu‟. Hanya saja informan dapat 

mengungkapkan sedikit banyak pengetahuannya tentang lempu‟ 

berdasarkan dari arti kata itu sendiri secara umum bahwa lempu‟ adalah 

perbuatan yang lurus.  

Lebih lanjut juga diungkapkan oleh informan lainnya yang cukup 

memahami konsep lempu‟ dalam pelaksanaan tradisi tudang sipulung 

berikut: 

Lempu‟  adalah sebuah istilah Bugis yang menunjukkan suatu 
tindakan yang jujur, kita itu dibilangiki tau malempu‟ kalau kita 
mampu berbuat atau bertindak sebagaimana dengan hak dan 
kewajiban yang kita emban. Jadi kita tidak mengambil haknya orang 
lain dan juga tidak mengabaikan kewajibanta kepada orang lain (hasil 
wawancara dengan Ketua KTNA sektor Camba). 
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Berdasarkan pengertian lempu‟ dalam penyataan-pernyataan di atas, 

dapat diketahui bahwa semua yang terlibat dalam pelaksanaan musyawarah 

tudang sipulung sebagai tradisi masyarakat di Kabupaten Maros ini tidak 

memiliki sifat atau perilaku yang curang. Dengan demikian tradisi tudang 

sipulung sebagai ruang publik, bersih dari perbuatan curang/ tipu muslihat 

sehingga tercipta kondisi yang fair (jelas dan terang) dalam pelaksanaannya.  

 

3. Ada Tongeng  (Perkataan  Jujur) 

Jika lempu‟ dalam istilah Bugis adalah perbuatan jujur, maka ada 

tongeng diartikan sebagai perkataan jujur. Ada tongeng berhubungan 

dengan ucapan, yaitu  mengatakan yang sebenarnya. Sebagaimana dalam 

penyataan berikut: 

Ada tongeng sama artinya dengan jujur dalam perkataan, dimana 
kita mengucapkan sesuatu hal yang tidak berlawanan dengan hati 
nurani kita. Dan saya rasa kejujuran itu adalah induk dari setiap 
kebaikan, karena kalau selalu ki berusaha jujur, InsyaAllah itu selalu 
ki juga dipertemukan dengan sesuatu yang baik (hasil wawancara 
dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 
Daerah Kabupaten Maros). 

Dari pernyataan di atas, diketahui bahwa ada tongeng bersumber dari 

hati nurani. Sebagaimana dalam kebudayaan masyarkat Bugis dipercaya 

bahwa dalam hati nurani itulah diletakkan tajangna Pawinruk-E (cahaya 

Sang Pencipta), sehingga hanya hati nuranilah yang dapat menerima friman 

yang Maha Kuasa (Salim et al., 2018).  Dengan demikian, hati nurani 

menjelmakan nilai ada tongeng yang tercermin dalam tradisi tudang 

sipulung sebagai perkataan benar yang mendatangkan kebaikan. Maka dapat 

dimaknai bahwa semua pihak yang terlibat  dalam upacara tudang sipulung 

harus memberikan argumentasi yang jujur (benar) tanpa rekayasa bukan 

demi kepentingan tertentu, tetapi semata untuk mencari solusi demi 

kebaikan bersama. 
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4. Sipa‟Sipakatau (Sifat Saling Memanusiakan atau Saling Menghargai) 

Kearifan lokal tudang sipulung dikalangan masyarakat Bugis-

Makassar juga mengandung nilai kehidupan yang dapat mendukung 

terciptanya pendidikan karakter di dalam masyarakat, salah satunya adalah 

sipakatau yaitu sifat yang saling memanusiakan manusia dalam kondisi 

apapun. Sebagaimana dalam pernyataan berikut bahwa: 

Sipakatau  memang sudah menjadi prinsip kita sebagai orang 
Bugis, yaitu sipakatauki ta sipakalebbi to artinya kita ini hidup 
bermasyarakat saling memanusiakan dan juga saling menghargai satu 
sama lain tanpa membeda-bedakan lagi agama, suku, pangkat atau 
jabatan bahwa iya‟ puangnga iko ata o (hasil wawancara dengan 
masyarakat kelompok tani). 

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas, sipakatau tidak hanya 

menjadi nilai yang melandasi kegiatan tudang sipulung, tetapi juga telah 

menjadi prinsip bagi masyarkat Bugis untuk senantiasa saling 

memanusiakan dalam hidup  bermasyarakat. Hal ini menuntut manusia 

untuk mengakui keberadaan manusia lain yang harus diperlakukan baik dan 

layak. 

Sipa‟Sipakatau dan sipakalebbi tidak dapat terwujud apabila manusia 

yang notabenenya adalah makhluk sosial menganut paham iya‟ puangnga 

iko ata o, yaitu menganggap dirinya sebagai puang (penguasa) dan 

memandang orang lain hanya sebagai ata (bawahan), dimana hanya 

dirinyalah yang merasa harus dimuliakan oleh orang lain. Tetapi 

sipa‟sipakatau yang dibarengi dengan sikap sipakalebbi dapat diwujudkan 

apabila manusia itu menganggap bahwa setiap manusia memiliki hak yang 

sama untuk dihargai atau dimuliakan satu sama lain, tanpa melihat 

perbedaan atau kekurangan yang ada pada diri manusia lainnya.  Dengan 

demikian, nilai sipakatau dalam pelaksanaan tudang sipulung menunjukkan 
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bahwa terdapat interaksi sosial yang saling menghormati dan menghargai 

diantara peserta. Maka setiap peserta yang hadir, memiliki hak yang sama 

untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas tanpa paksaan dari pihak 

manapun. 

5. Mappesona ri Pawwinruk Seuwae (Berserah Diri kepada Pencipta 

Semesta) 

Secara bahasa, mappesona diartikan sebagai bentuk penyerahan diri 

sedangkan Pawinruk Seuwa merujuk kepada Tuhan sebagai Pencipta alam 

semesta (Rahmi et al., 2017). Dengan demikian nilai mappesona ri 

Pawwinruk seuwae adalah sikap berserah diri kepada Tuhan sebagai 

Pencipta semesta. 

Istilah  mappesona ri Pawwinruk seuwae ini sangat dalam 
maknanya nak. Karena inimi yang seharusnya menjadi landasan kita 
dalam melakukan aktivitas sehari-hari sebagai hamba Allah SWT. 
karena kita ini manusia nak tidak pernah ki tauki apa yang akan terjadi 
sama kita toh. Harus kita sadar bahwa kita ini manusia punya 
keterbatasan sementara Allah SWT. kan tidak terbatas kuasa-Nya. 
Jadi apapun yang mau kita lakukan, kita serahkan hasilnya pada 
Tuhan. Samami dalam tudang sipulung  ini, kita hanya merencanakan 
semua kapan waktu tanam yang baik, kapan waktu panennya, dengan 
harapan bisaki dapat hasil panen yang bagus nantinya, tapi kalau 
ternyata hasilnya tidak bagus, tidak juga memuaskan, yah itu semua 
sudah menjadi kehendak Tuhan yang harus kita syukuri (hasil 
wawancara dengan Ketua KTNA sektor Camba). 

Dari pernyataan di atas, mappesona ri Pawwinruk seuwae sebagai 

nilai budaya tudang sipulung mengajarkan bahwa manusia sebagai makhluk 

ciptaan Tuhan mempunyai keterbatasan untuk melakukan sesuatu hal secara 

sempurna. Kesadaran secara vertikal bahwa manusia itu terbatas sementara 

Tuhan Maha tidak terbatas, mengharuskan manusia apakah dia penguasa 

maupun rakyat biasa untuk selalu berserah diri kepada Dzat yang Maha 

sempurna.  
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Dengan demikian masyarakat Bugis-Makassar mempercayai akan 

adanya hubungan antara makhluk dengan penciptanya. Oleh karena itu, nilai 

budaya tudang sipulung  yang terakhir ini dimaknai dalam nilai yang 

berdimensi religius dan transendental (abstrak) yang memunculkan 

kesadaran akan pertanggungjawaban setiap individu kepada Pencipta atas 

perbuatannya. Pada akhirnya apapun perilaku yang ditampakkan dalam 

pelaksanaan musyawarah tudang sipulung, akan berakhir pada tawakkal 

kepada Tuhan (Pawwinruk Seuwae) atas apa yang telah diusahakan. 

 

C. Praktik Akuntabilitas Pemerintah Daerah di Kabupaten Maros 

Praktik akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan dimaksudkan sebagai 

upaya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good 

government governance). Salah satu asas atau prinsip dari pemerintahan yang 

baik (good government governance) berupa akuntabilitas dalam penyelenggaraan 

pemerintahan maupun pembangunan (Siswanti, 2016).  

Agar pengelolaan pemerintahan daerah lebih akuntabel, maka diperlukan 

juga suatu mekanisme pengawasan. Sebagaimana dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Hamdan et al. (2020) menyatakan bahwa pemerintahan yang baik, 

bersih, berdaya guna, bertanggungjawab, dan berhasil, hanya dapat diwujudkan 

dengan adanya pengawasan terhadap aparatur pemerintah. Dimana semua pihak 

dapat berpartisipasi dalam meknisme pengawasan tersebut dapat dilakukan baik 

oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Badan Pengawas Keuangan 

(BPK), Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maupun masyarakat itu 

sendiri. 

Sehubungan dengan agency theory dalam penelitian ini, pengelolaan 

pemerintahan daerah tidak terlepas dari kemungkinan adanya hubungan dan 

masalah keagenan yang dapat timbul ketika terjadi perbedaan tujuan antara 
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pemerintah sebagai agen masyarakat (principle). Dengan berdasar pada teori 

keagenan tersebut, maka tata kelola pemerintahan harus diawasi guna memastikan 

apakah pengelolaan yang dilakukan telah memenuhi peraturan yang berlaku atau 

justru sebaliknya. Sebab semakin meningkatnya pelaksanaan akuntabilitas 

pemerintah juga menunjukkan semakin rendahnya kecenderungan terhadap 

asimetri atau kesenjangan informasi di pemerintahan, sehingga kemungkinan 

terjadinya penyelewengan juga semakin kecil.  

Randa et al. (2014) menyebutkan akuntabilitas pemerintah sebagai 

perwujudan komitmen pemerintah atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan 

kebijakan yang diamanatkan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Defenisi ini memandang bahwa praktik akuntabilitas dalam pemerintahan daerah 

menjadi sebuah bentuk pertanggungjawaban yang bertujuan untuk menjawab serta 

menerangkan tindakan yang telah dilakukan, baik kepada badan hukum tertentu 

maupun kepada pihak yang berkewenangan untuk meminta keterangan atasnya. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Maros merupakan salah satu bagian dari 

sistem pemerintahan yang mengelola sendiri sumber daya dan sumber dana di 

daerahnya. Maka dalam hal ini, Pemerintah harus dapat meningkatkan 

akuntabilitas pengelolaan dana daerah, sebagai salah satu prasyarat untuk 

melaksanakan amanah rakyat. Dengan demikian, sebagai upaya untuk 

menguatkan perwujudan akuntabilitas Pemerintah Daerah, maka Pemerintah 

Daerah Kabupaten Maros memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas 

pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku. 

Peraturan Pemerintah yang dimaksud yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maupun Peraturan Pemerintah 

Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. 
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Untuk mengetahui bagaimana praktik akuntabilitas pemerintah yang ada di 

daerah Kabupaten Maros, peneliti menggunakan konsep akuntabilitas yang 

dikemukakan oleh Hamdan et al. (2020) dalam penelitiannya yang menyatakan 

bahwa akuntabilitas merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh 

jawaban atas pertanyaan tentang pelayanan yang seperti apa, kepada siapa, untuk 

apa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan tersebut memerlukan 

jawaban seperti apa yang harus dipertanggungjawabkan, kemudian mengapa 

pertanggungjawaban itu diperlukan atau diserahkan, siapa yang akan 

bertanggungjawab terhadap setiap kegiatan yang ada dalam masyarakat, dan 

apakah pertanggungjawaban itu telah berjalan seiring dengan kewenangan 

pemerintah, yang akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Apa Yang Harus Dipertanggungjawabkan 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa akuntabilitas 

berhubungan dengan pertanggungjawaban dan pertanggungjelasan, maka 

dalam hal ini Pemerintah Daerah harus mampu mempertanggungjawabkan 

dan menjelaskan penggunaan dana dari masyarakat, baik itu dana yang 

berasal dari pajak maupun retribusi daerah (Ludani et al., 2017). Dari 

penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa bentuk 

pertanggungjawaban Pemerintah Daerah di Kabupaten Maros yakni berupa 

pembangunan infrastruktur serta pembangunan–pembangunan baik disektor 

pertanian, industri, transportasi, dan sebagainya. Sebagaimana dalam 

pernyataan berikut: 

       
Sebuah kesyukuran bagi kita masyarakat Kabupaten Maros 

selama beberapa periode pemerintahan ini, alhamdulillah bisa dibilang 
bahwa pengelolaan sumber dana publik dalam APBD itu sudah 
akuntablelah menurut saya yah. Bisa diliat baru-baru ini kita adakan 
pembangunan jalan tani di beberapa kecamatan supaya memudahkan 
akses jalan petani menuju sawah atau ladangnya. Dan masih banyak 
juga yang sudah dilakukan pemerintah, adami juga itu pembangunan 
irigasi di Kecamatan Bantimurung karena masyarakat di sana kadang 
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masih susah melakukan pengairan untuk sawahnya, makanya di 
bangun di sampingnya jalan poros Maros-Bantimurung itu irigasi 
supaya juga tidak banjirmi lagi di jalan kalau musim hujanki. Nah 
pembangunan-pembangunan itu juga atas usulan masyarakat yang 
sudah disepakati bersama pemerintah dalam musyawarah tudang 
sipulung juga dalam musrenbang-musrenbang yang dilakukan setiap 
tahunnya (hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan 
Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Maros). 

Peryataan tersebut juga didukung oleh pendapat yang dikemukakan 

oleh Akmal selaku masyarakat dari kalangan pemuda bahwa: 

        
Kinerja Pemerintah Daerah sekarang ini alhamdulillah bagusji, 

kalo dibilang akuntabel yah bisami lah dipertanggungjawabkan karena 
adaji tawwa bisa diliat sekarang banyakmi pembangunan-
pembangunan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Tapi 
biarki begitu tetap harus dilakukan juga pengawasan dalam 
pengelolaan pemerintahan. Karena masih ada juga beberapa 
masyarakat yang istilahnya belum pro dengan pemerintah. Apalagi 
banyakmi beredar berita-berita penyelewengan dana publik oleh 
aparatur pemerintah itu sendiri toh. Makanya tetapki perlu 
pengawasan dan perencanaan-perencanaan yang lebih bagus lagi 
untuk pembangunan daerah, supaya masyarakat juga bisa memberikan 
kepercayaannya secara penuh kepada pemerintah (hasil wawancara 
dengan masyarakat tokoh pemuda). 

 

Pemerintah Daerah Kabupaten Maros melalui beberapa perangkat 

daerah yang dijadikan informan penelitian, secara umum memaknai 

akuntabilitas sebagai upaya pertanggungjawaban yang dilakukan 

Pemerintah Daerah selaku agen masyarakat atas pengelolaan sumber dana 

publik yang ada. Hal ini dilakukan melalui realisasi rancangan 

pembangunan yang direncanakan sebelumnya bersama masyarakat.  

Dari hasil wawancara di atas, perwujudan akuntabilitas yang berusaha 

dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dapat dilihat dengan 

terwujudnya segala rancangan yang telah dilakukan dan disepakati bersama 

masyarakat dalam musyawarah-musyawarah baik itu musyawarah adat 

tudang sipulung ataupun dalam Musyawarah Rencana Pembangunan 

(Musrenbang) yang dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum 

Pemerintah Daerah melaksanakan suatu program atau kebijakannya, terlebih 
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dahulu Pemerintah melakukan debat dengan masyarakat melalui forum-

forum diskusi yang telah menjadi tradisi di daerah Kabupaten Maros, yakni 

musyawarah tudang sipulung serta musrenbang-musrenbang pada setiap 

kecamatan. 

Dalam pelaksanaan musyawarah tersebut, dihadiri oleh pemerintah 

desa atau kecamatan, tokoh adat, tokoh agama, masyarakat tani, tokoh 

pemuda, serta masyarakat umum yang diutus dari masing-masing wilayah. 

Para utusan dari setiap wilayah akan memaparkan beberapa rencana 

pembangunan atau program yang dapat dilaksanakan di wilayahnya. 

Dengan berbagai pertimbangan dari masing-masing pihak, Pemerintah 

kemudian memilih salah satu program yang menjadi prioritas dari setiap 

wilayah untuk dianggarkan dan dilaksanakan. Dengan demikian, bentuk 

pertanggungjawaban Pemerintah Daerah bergantung pada keputusan saat 

dilaksanakannya musyawarah bersama dengan masyarakat. 

Akan tetapi, dalam pernyataan di atas juga mengatakan bahwa 

meskipun pertanggungjawaban pemerintah telah dapat dilihat melalui 

pembangunan-pembangunan infrastruktur yang telah mengarah pada 

kesejahteraan masyarakat, namun akuntabilitas Pemerintah Daerah di 

Kabupaten Maros menurut masyarakat sendiri tetap memerlukan 

pengawasan dan perencanaan yang lebih baik lagi. Hal ini karena terkadang 

aparatur pemerintah sendiri tidak mampu memenuhi pelaksanaanya, 

sehingga masih perlu upaya-upaya dalam membangun kepercayaan secara 

penuh dari masyarakat. Studi terdahulu menujukkan pula bahwa tujuan 

akuntabilitas yaitu mendapatkan kepercayaan dari publik. Maka untuk 

mewujudkan hal itu, Pemerintah perlu melakukan pembenahan-pembenahan 
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dalam struktural maupun kebijakan internalnya, serta lebih meningkatkan 

komunikasi yang  baik terhadap masyarakat. 

2. Mengapa Pertanggungjawaban Harus Dilakukan dan Diserahkan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Maros melalui beberapa perangkat 

daerah yang dijadikan informan penelitian, secara umum memaknai 

akuntabilitas sebagai upaya pertanggungjawaban yang dilakukan 

Pemerintah Daerah selaku agen masyarakat atas pengelolaan sumber dana 

publik yang ada. Seperti dalam pernyataan-pernyataan berikut: 

        
Kalau saya artikan akuntabilitas itu semacam pertanggung-

jawabannya lembaga-lembaga yang memang diberikan wewenang 
bagaimana mengelola sumber daya-sumber daya publik dengan baik 
dan bisa dipercaya. Begitu lah juga dengan kita ini di bagian 
pemerintahan, kita harus itu tadi yah akuntabel dengan apa saja yang 
berkaitan dengan sistem di pemerintahan artinya pemerintah kan 
dipilih sama masyarakat karena masyarakat juga percaya. Jadi 
pemerintah juga harus jaga baek-baekki itu kepercayaannya 
masyarakat dengan menujukkan akuntabilitas itu tadi (hasil 
wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan Kantor Sekretariat 
Daerah Kabupaten Maros). 

Akuntabilitas mungkin mirip-mirip juga sama yang dikatakan 
transparansi di‟ cuman bedanya kalau transaparansi itu pemerintah 
terbuka sama masyarakat, seperti kita di Diskominfo ini diamanatkan 
sama pak Bupati untuk memberikan informasi yang jelas dan bisa 
diakses masyarakat dengan baik. Kalau akuntabilitas lebih kepada 
bagaimana pemerintah bisa bertanggungjawab dengan keputusan yang 
diambil supaya tidak merugikan masyarakat, bertanggungjawab 
dengan infromasi-informasi yang kita keluarkan supaya masyarakat 
juga bisa tau terkait dengan program-program yang akan dibuat atau 
dibangun Pemerintah di daerah (hasil wawancara dengan Kepala 
Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maros). 

Dari pernyataan-pernyataan di atas, secara tersirat dapat dikatakan 

bahwa Pemerintah Daerah di Kabupaten Maros sedikit banyaknya telah 

berupaya mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Perwujudan tersebut 

yaitu dengan bertanggungjawab atas segala tindakan, baik yang telah lalu 

maupun yang akan datang demi mewujudkan terciptanya pemerintah yang 

akuntabel untuk dipercaya oleh masyarakat. Kedua pernyataan di atas sama-
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sama menyebutkan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggung-jawaban. 

Dengan demikian dapat dipandang bahwa setiap individu maupun 

organisasi dalam lingkup pemerintahan daerah di Kabupaten Maros, 

berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban sebagai wujud 

akuntabilitas individu atau organisasi terkait, untuk meningkatkan 

kepercayaan dan keberterimaan satu sama lainnya. 

Akuntabilitas sebagai prinsip pertanggungjawaban publik merupakan 

salah satu sisi yang penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, karena 

menunjukkan bagaimana pejabat publik dapat menggunakan sumber daya 

publik serta memastikan bahwa tindakannya telah sesuai dengan aturan etis 

(Irfan et al., 2021). Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa 

akuntabilitas sebagai sistem pertanggungjawaban Pemerintah, diperlukan 

untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan atas pelaksanaan program 

Pemerintah yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi 

Pemerintah Daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros. 

Dari pernyataan-pernyataan yang ada tersebut, maka disimpulkan 

bahwa tujuan akuntabilitas pengelolaan Pemerintah Daerah yaitu sebagai 

media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

(tupoksi) Pemerintah selaku agen masyarakat selama 1 (satu) tahun. Adapun 

manfaat-manfaat yang diperoleh dengan adanya akuntabilitas Pemerintah 

dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik  

bagi penyelenggara Pemerintah Kabupaten Maros itu sendiri, yang 

dirangkum dalam beberapa poin sebagai berikut: 

1) Meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas masyarakat terhadap 

Pemerintah Daerah. 
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2) Mengukur, mengetahui, dan mengevaluasi keberhasilan maupun 

kegagalan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung-

jawabnya. 

3) Menjadi sumber informasi bagi aparatur Pemerintah Daerah untuk 

melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan 

program atau kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja aparat 

Pemerintah Daerah secara berkesinambungan. 

4) Memotivasi para penyelenggara pemerintahan daerah untuk tetap 

melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya secara 

baik dan transparan, serta mampu dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat. 

5) Pertanggungjawaban yang diberikan sebagai praktik akuntabilitas 

Pemerintah juga bermanfaat sebagai dasar dalam penyempurnaan 

dokumen-dokumen perencanaan pemerintahan tahun berikutnya. 

 

3. Siapa yang Bertanggungjawab Terhadap Setiap Kegiatan yang 

Ada dalam Masyarakat 

Bertanggungjawab berarti memiliki kewajiban untuk menanggung 

segala sesuatu jika terjadi, dalam hal ini dapat digugat, dituduh, dan lain 

sebagainya atas suatu tindakan yang dilakukan (Irfan et al., 2021). Dengan 

demikian untuk setiap kegiatan yang dilakukan masyarakat di Kabupaten 

Maros, Pemerintah Daerah turut bertanggungjawab dan terlibat langsung 

atas pelaksanaan program yang ada. Seperti dalam pernyataan berikut: 

     
Sebagai upaya menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan 

pemerintahan, Pak Bupati itu dalam upacara atau apel pagi selalu 
beliau tekankan kepada seluruh perangkat daerahnya untuk terus 
saling berkoordinasi satu sama lainnya. Tidak hanya sebatas menjalin 
hubungan kerjasam yang baik, tapi juga katanya kita harus saling 
mengingatkan terhadap apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab ta 
masing-masing dalam menjalankan program atau melayani 
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masyarakat, karena jangan sampai kita melaksanakan kegiatan yang 
nda bisa ki pertanggungjawabkan ki ke masyarakat (hasil wawancara 
dengan Kepala Bagian Pemerintahan Kantor Sekretariat Daerah 
Kabupaten Maros). 

Dari pemaparan tersebut, terdapat suatu amanat dari Bupati sebagai 

Pemerintah Daerah Kabupaten Maros kepada seluruh perangkat daerah yang 

ada, untuk melaksanakan kegiatan atau program di masyarakat dengan tetap 

menjaga koordinasi yang baik antara masing-masing dinas yang terkait. Hal 

itu dilakukan dengan saling mengingatkan satu sama lain tentang tugas dan 

tanggungjawab yang diemban, agar pelaksanaan program Pemerintah 

Daerah dapat berjalan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Lebih lanjut 

dalam hasil wawancara yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa secara 

umum Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam pelaksanaan program 

yang ada, telah sesuai dengan harapan dari masyarakat. Sesuai dengan 

agenda yang diprioritaskan, nampaknya telah membawa perubahan yang 

dapat dirasakan masyarakat. Sebagaimana dalam penyataan masyarakat 

berikut ini: 

    
Jadi untuk menyerap aspirasi masyarakat itu saya kira sudah 

cukup dilakukan pemerintah dengan baik. Karena setiap tahunnya itu 
kita da program Musrenbang dan salah satunya juga tadi itu tudang 
sipulung yang memang menjadi budaya kita. dalam pelaksanaanya 
misal di Musrenbang tingat desa, diundang semua aparat desa sampai 
ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda-pemuda juga 
untuk bahas apa-apa yang dapat dilakukan selama satu tahun kedepan. 
Disitu supaya terbuka juga kan jadi bukan hanya Pemerintah yang 
rancang semua program tapi juga masyarakat melalui musaywarah-
musyawarah seperti itu (hasil wawancara dengan Kepala Bidang 
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten 
Maros). 

Kemudian ditambahkan lagi oleh Ibu Kepala Bidang Perencanaan dan 

Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Maros bahwa: 

        
Nah selanjutnya kalo sudah mi tadi itu dimusyawarahkan di 

tingkat desa, diajukanlah ke kecamatan untuk pengesahan apa dan 
sebagainya sesuai program-program yang direncanakan dari desa tadi, 
lengkap mi juga dengan angaran-anggaran yang sekiranya dibutuhkan 
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untuk kemudian dilaporkan ke kabupaten. Jadi disitu dek mungkin 
bisa diliat bahwa dari awal masyarakat sudah taumi memang misanya 
uang itu mau diapakan nantinya (hasil wawancara dengan Kepala 
Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 
Kabupaten Maros). 

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah 

Kabupaten Maros telah mengupayakan pelaksanaan program atau kegiatan 

dalam masyarakat sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan di 

masyarakat. Karena setiap program yang akan dilaksanakan, sebelumnya 

telah di musyawarahkan, yang kemudian diprioritaskan untuk dilaksanakan 

sebagai program Pemerintah Daerah. 

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) 

Kabupaten Maros dalam wawancara yang dilakukan, menyatakan 

komitmennya sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah dalam 

urusan keuangan daerah, bahwa apapun tindakan yang terkait dengan 

Pemerintah harus berjalan dibawah pengawasan dari masyarakat. Hal ini 

dilakukan untuk mencegah timbulnya kesalahpahaman dari masyarakat, 

terlebih pada persoalan keuangan. Sebagaimana dalam pernyataan berikut: 

 
Kita sebagai bagian dari perangkat daerah itu selalu ditekankan 

bahwa apa-apa saja yang dikerjakan atau diprogramkan, usahakan 
untuk melibatkan masyarakat didalamnya. Apalagi kalau memang 
sudah menyangkut penggunaan dana. Masyarakat harus tau betul 
dikemanakan itu uang. Dan kita ini di Badan Keuangan juga sudah 
mengikuti prosedur pelaporan dana itu. Contoh misalnya untuk 
perbaikan jalan, Pemerintah Daerah sendiri itu telah menyetujui untuk 
melibatkan masyarakat dalam proses pengerjaannya supaya apa, 
supaya masyarakat tau juga berapa dana keluar untuk itu dan 
bagaimana kualitas kerja pemerintah. Biar tidak ada lagi yang ribut-
ribut masalah dana itu digunakan untuk apa. Karena persoalan dana 
itu sensitif yah. Jangan sampai dikira lagi pemerintah main curang 
padahal kenyataannya kita lakukan semua untuk masyarakat juga 
(hasil wawancara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan 
Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros). 

Dari pernyataan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Maros secara 

tegas terus berupaya untuk bertanggungjawab atas pemerintahan yang 

diamanatkan dengan melibatkan masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan 
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yang dilakukan. Bahkan terlihat dalam pernyataan di atas dimana 

masyarakat turut dilibatkan langsung dalam program perbaikan jalan untuk 

menghindari adanya kesalahpahaman. Ini membuktikan bahwa Pemerintah 

Daerah berusaha untuk membangun pengelolaan pemerintahan yang bersih 

dibawah pengawasan masyarakat. Karena dalam proses pelaksanaan 

program tersebut, aparatur Pemerintah Daerah menetapkan komitmennya 

untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat sesuai ketentuan yang ada.  

Meskipun sejak awal pemerintah telah memberikan ruang terbuka 

bagi masyarakat untuk ikut serta dalam sistem pemerintahan dan 

pembangunan daerah, namun berdasarkan beberpa informasi yang 

didapatkan dilapangan masih saja dipandang belum cukup untuk 

menujukkan bukti secara penuh bahwa pemerintah terbuka dengan 

masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari penyataan berikut bahwa: 

        
Secara keseluruhan cocokmi dengan yang dilakukan pemerintah, 

ada memang musyawarah-musyawarah yang dilaksanakan. Tapi kan 
disitu ndak semua masyarakat bisa hadir, perwakilan-perwakilan ji 
dan hanya beberapalah, tidak menyeluruh sehigga tidak semua 
masyarakat juga tauki, itu tonji yang dikasi tau sama perwakilan-
perwakilan yang hadir. Jadi kalau begitumi ndak ditaumi juga semua 
masyarakat kalau itu dana yang sudah direncanakan terpakai betul ji 
kah sesuai target na itu atau ndak (wawancara dengan masyarakat ) 

Dari peryataan tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan musyawarah 

sebagai ruang publik bagi masyarakat memang menjadi bagian dari 

keterbukaan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi 

karena pemahaman maupun keikutsertaan masyarakat yang tidak 

menyeluruh, masih menimbulkan keraguan dari sebagian masyarakat 

terhadap pengelolaan dana pembangunan daerah yang dari awal dilakukan 

Pemerintah. Hal ini mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melakukan 

perancangan kebijakan dengan melibatkan seluruh masyarakat sebagai 

pengawas pemerintahan, salah satunya melakukan sosialisasi dengan 
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partisipasi aktif dari masyarakat, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman 

terutama mengenai pengelolaan keuangan. 

4. Apakah Pertanggungjawaban Itu Telah Berjalan Seiring dengan 

Kewenangan Pemerintah yang Memadai 

Hartanti (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

tanggungjawab Pemerintah Daerah memiliki pola horizontal (dual 

horizontal accountability) yang berarti bahwa Pemerintah Daerah dalam 

teori keagenan, bertanggungjawab kepada pemberi tugas atau otoritas di 

tingkat yang lebih tinggi, juga bertanggungjawab kepada masyarakat atau 

perwakilan masyarakat sebagai principle. Berdasarkan pernyataan tersebut, 

bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Maros setiap tahunnya juga dilakukan sesuai dengan pola dual 

horizontal accountability, yakni memberikan pelaporan ke pusat sesuai 

aturan dalam undang-undang yang berlaku juga kepada masyarakat. 

      
Disetiap akhir tahun anggaran itu kita adakan penyusunan dan 

pelaporan kinerja kepada Bupati dan Gubernur/walikota untuk 
membandingkan apakah target yang ditetapkan sudah sesuai dengan 
realisasinya atau tidak. Dan disitulah esensinya akuntabilitas 
pemerintah. Jadi laporan kinerja itulah yang menjadi 
pertanggungjawabannya kita sebagai pelaksana tugas dan fungsi di 
pemerintahan daerah selama satu tahun dalam mencapai tujuan. Nah 
kemudian dari pelaporan tersebut kita mendapatkan masukan-
masukan atau evaluasi dari para stakeholder demi perbaikan kinerja 
pemerintah dalam melakukan pelayanan pada publik (hasil wawancara 
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) 
Kabupaten Maros). 

Dari penjelasan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan 

Daerah (BPKPD) sebagai Perangkat Daerah yang mengurusi bagian 

keuangan daerah, dapat diketahui bahwa secara umum Pemeritah Daerah 

Kabupaten Maros telah memberikan pertanggungjawaban secara dual 

horizontal yakni kepada pemberi tugas melalui penyusunan laopran kinerja 
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disetiap tahun anggaran. Dimana dalam laporan tersebut, tertuang 

perbandingan antara target yang ditetapkan setiap instansi pemerintah 

dengan perealisasiannya secara jelas. Dengan demikian dapat menjadi bahan 

evaluasi bagi Pemerintah Daerah sebagai pelayan masyarakat untuk 

memperbaiki perencanaan maupun pelaksanaan program-program 

Pemerintah kedepannya. 

Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, Pemeritah Daerah Kabupaten 

Maros dinilai sudah cukup akuntable dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Hal ini dibuktikan dengan pernyataan yang diberikan oleh Kepala Badan 

Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros 

dalam wawancara yang dilakukan bahwa Pemerintah Kabupaten Maros 

secara berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagaimana daam 

pernyataan berikut: 

 
Iya jadi kalau dari saya secara umum dapat mengatakan 

Pemerintah Kabupaten Maros sudah akuntable dalam pengelolaan 
keuangan. Ini kita lihat sebagai salah satu yang menjadi indikator 
akuntabilitas keuangan daerah itu kan dari hasil audit yang diberikan 
BPK. Nah Alhamdulillah Kabupaten Maros mendapatkan award dari 
BPK karena tercatat sudah Sembilan kali dapt opini yang Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP). Tapi yah kembali lagi kita evaluasi bahwa opini 
yang diberikan BPK ini bukan sebagai hadiah yah. Tapi ini 
merupakan output atau hasil dari prestasi  kinerja Pemerintah Daerah 
untuk bisa lebih baik lagi (hasil wawancara Kepala Badan Pengelola 
Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros). 

 

Dengan membaiknya kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah 

yang ditandai dengan membaiknya opini audit dari BPK dari tahun ke tahun 

sebagaimana yang dijelaskan di atas, dapat kemudian menjadikan 

Kabupaten Maros memiliki modal yang kuat dalam membangun 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah 

yang harus terus dipertahankan. 
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Sementara itu, Pemerintah Daerah juga harus memberikan 

pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Adapun bentuk 

pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada masyarakat 

di Kabupaten Maros berupa realisasi anggaran program berupa 

pembangunan sarana dan prasarana bagi kesejahteraan masyarkat. Hal ini 

penting dilakukan Pemerintah sebagai bentuk tanggungjawab kepada 

masyarakatnya. 

     
Kalo dibilang bertanggungjawab itu sudah ada. Artinya ada 

perubahan lah semenjak Bupati kita yang sekarang ini menjabat. Bukti 
fisiknya itu bisa diliat kayak jalanan kabupaten itu di Kappang yang 
dulu berlubang-lubang sudah mi saya liat di aspal lagi, banyak juga 
saluran irigasinya masyarakat sudah diperbaiki. Dan juga untuk 
pemberdayaan masyarakat juga sudah bagus. Bisa diliat hampir semua 
kecamatan sudah mulai mi aktif Karang Tarunanya, sering ada lomba-
lomba kepemudaan, adami juga semua Majelis Taklim sama ibu-ibu 
PKK juga sudah adami (hasil wawancara dengan masyarakat). 

 
Apa yang diungkapkan oleh salah satu anggota masyarakat Kabupaten 

Maros di atas, mengindikasikan bahwa praktik akuntabilitas Pemerintah 

Daerah yang ditujukan kepada masyarakat sebagai pihak prinsipal memang 

didasarkan pada hasil atau wujud yang dapat dirasakan langsung 

pemanfaatannya oleh masyarakat. Hal tersebut juga tergambarkan dalam 

catatan etnografis peneliti seperti berikut 

Saat menuju lokasi penelitian yang berada di wilayah Ibu Kota 
Kabupaten, peneliti harus menempuh perjalanan sekitar dua jam dari 
kediaman peneliti yang berada di wilayah Kecamatan  Camba. 
Perjalanan menuju lokasi penelitian melewati jalan yang sudah 
teraspal dan juga telah dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas 
termasuk cermin cembung disetiap tikungan jalan yang tajam, menjadi 
bukti adanya organisasi sektor publik yang telah menyediakan sarana 
kepada masyarakat. demikian juga kegiatan masyarakat dan pemuda 
di desa-desa semakin aktif dengan banyaknya perlombaan-perlombaan 
yang di selenggarakan hampir setipa pekan, sehingga suasana desa di 
kampung-kampung terasa lebih ramai. 

 
Akan tetapi meski telah menunjukkan tanggungjawab dalam 

pelaporan keuangan dan pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan 

masyarakat, namun pelaksanaan Pemerintah Daerah dari beberapa 
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pertimbangan dinilai belum cukup membuktikan akuntabilitas Pemerintah 

Daerah dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini disampaikan oleh 

salah satu masyarakat dari kalangan pemuda daerah Kabupaten Maros 

sebagai berikut 

Sebenarnya mau-mau jki juga ikut disemua kegiatannya 
pemerintah kalo memang dibutuhkan ki toh apalagi kita ini yang 
masih muda-muda juga lah kalau memang dibutuhkan 
keikutsertaanta. Tapi begitumi biasa yang bikin malas ki juga itu 
karena kadang ada staf atau aparat-aparat yang kalo minta ki 
pelayanan biasa dibeda-bedakan kasian, yang didahulukan biasa kalau 
yang ada ji kenalki istilahnya pake jalur ordal (orang dalam), nah 
sementara yang tidak adami kasian kenalki iya lama i juga baru 
dilayani. Nah yang begitu-begitunya mi juga perlu lah sedikit dibennhi 
sama aparatur pemerintah supaya lebih merata dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat (hasil wawancara dengan masyarakat 
tokoh pemuda) 

Pemaparan di atas mengisyaratkan bahwa meskipun Pemerintah 

Daerah Kabupaten Maros secara umum telah melakukan pengelolaan 

pemerintahan yang akuntable, dalam bentuk pertanggungjawaban 

Pemerintah kepada otoritas yang lebih tinggi maupun kepada masyarakat. 

Akan tetapi Pemerintah Daerah tetap harus menghadapi beberapa problem, 

utamanya dalam upaya membangun kepercayaan secara penuh dari 

masyarakat. Dimana dalam hal ini selain pengelolaan keuangan yang 

akuntabel dan transparan, masyarakat juga menginginkan agar aparatur 

pemerintah dapat memberikan pelayanan dengan tidak membeda-bedakan 

antar masyarakat. Karena pada hakikatnyapun setiap masyarakat memiliki 

persamaan hak dan kewajiban untuk memperoleh pelayanan publik sesuai 

yang mereka inginkan.  

Meskipun dibalik itu, menciptakan pelayanan yang berkualitas untuk 

melahirkan kepuasan kepada stakeholder yang menerimanya, tidaklah 

semudah membalikkan telapak tangan. Akan tetapi sebagai salah satu 

bagian dari tanggungjawab Pemerintah kepada masyarakatnya, maka 

pelayanan publik harus tetap diselenggarakan oleh aparat pemerintah 
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seoptimal mungkin. Untuk itu, diperlukan berbagai strategi atau upaya-

upaya yang sekiranya dapat mengatasi permasalahan tersebut sebagai 

perwujudan dari tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (good 

government governance). 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi dimensi akuntabilitas yang 

dipahami oleh Pemerintah Daerah sebagai agent dengan masyarakat sebagai 

principle dalam penyelengaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Maros. Sama 

seperti penelitian yang dilakukan oleh Randa et al. (2014) yang juga meneliti 

akuntabilitas pada masyarakat Tanah Toraja, hasil dari praktik akuntabilitas 

Pemerintah Daerah Kabupaten Maros yang ditemukan dalam penelitian ini, secara 

tersirat juga menunjukkan bahwa masih terdapat paradoks pemahaman praktik 

akuntabilitas antara Pemerintah selaku agent masyarakat dengan masyarakat 

(principle) itu sendiri yang terkadang tidak beriringan. Dimana akuntabilitas yang 

dipahami oleh pihak agent yaitu akuntabilitas yang dinyatakan dalam bentuk 

realisasi anggaran setiap tahun. Sementara dari sisi principle, akuntabilitas yang 

dipahami adalah akuntabilitas dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan 

pelayanan publik yang memadai oleh agent. 

D. Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tudang Sipulung dalam Praktik Akuntabilitas 

Pemerintah Daerah Kabupaten Maros 

Akuntabilitas merupakan bagian dari konsep good government governance 

yang menekankan kepada kemampuan pemerintah mempertanggungjawabkan 

segala tindakannya terhadap pelayanan publik (Fariansyah, 2018). Akuntabilitas 

menjadi landasan utama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik 
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dan bersih, sebab akuntabilitas dianggap dapat menjembatani antara kepentingan 

pemerintah baik secara eksekutif maupun legislatif dengan masyarakatnya 

(Ludani et al., 2017). Oleh karena itu, aparatur pemerintah harus mampu 

mempertanggungjawabkan seluruh program maupun aktivitas atas pelaksanaan 

kerjanya kepada masyarakat. Pemerintah yang dapat memberikan 

pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugasnya secara objektif, adalah 

Pemerintah yang akuntabel. Namun, ada kalanya pertanggungjawaban Pemerintah 

yang tidak terpenuhi kepada masyarakat, justru akan mengurangi kepercayaan 

masyarakat terhadap Pemerintah. Dengan demikian, akan timbul penilaian 

masyarakat atas Pemerintah Daerah yang tidak akuntabel dalam penyelenggaraan 

pemerintahannya. 

Ketidakakuntabelan tersebut bisa disebabkan karena kearifan lokal (local 

wisdom) sebagai perilaku yang telah dianut masyarakat secara luas dan turun-

temurun, tidak diadopsikan dalam pengelolaan pemerintahan (Ta‟dung, 2020). 

Apabila nilai-nilai kearifan lokal yang dianut suatu masyarakat mampu 

diimplementasikan baik oleh individu maupun kelompok masyarakat, terutama 

bagi seseorang yang diberikan mandat untuk menjadi figur otoritas atau 

pemimpin, maka akan memiliki kepribadian yang kuat serta tidak mudah goyah 

untuk terlibat dalam kepemimpinan yang tidak bertanggungjawab (Beddu et al., 

2014) 

Haryanti & Kaubab (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa model 

akuntabilitas Pemerintah Daerah yang berbasis pada kearifan lokal akan berterima 

umum pada masyarakat setempat dan mudah untuk diaplikasikan, karena 

sesungguhnya kearifan lokal pada masyarakat dapat sejalan dengan kebijakan 

publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Dalam penentuan kebijakan publik, 

partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menjadi kekuatan yang dapat 
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mendorong peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan sistem pemerintahan. 

Untuk dapat mewujudkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, diperlukan suatu wadah atau ruang bagi masyarakat itu sendiri 

untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ada. 

Faktanya dalam lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Maros, dimana 

mayoritas masyarakatnya bersuku Bugis dan Makassar secara turun-temurun telah 

memiliki wadah untuk saling berkomunikasi membahas permasalahan-

permasalahan yang ada, apakah dalam lingkup keluarga maupun masyarakat 

melalui tudang sipulung.  

Dalam pengertian secara bahasa, tudang sipulung berarti duduk bersama, 

yang mempertemukan Pemerintah dan masyarakat untuk saling duduk bersama 

dalam satu panggung. Berdasarkan dari pengamatan peneliti di lapangan saat 

mengikuti kegiatan tudang sipulung tingkat Kecamatan, tudang sipulung 

mengisyaratkan bahwa pertemuan yang terjadi di dalamnya, tidak hanya sekedar 

sebagai ajang silaturahmi antara Pemerintah dengan masyarakatnya. Tetapi 

pelaksanaan tudang sipulung ini juga menunjukkan bahwa antara Pemerintah 

dengan masyarakat seyogyanya dapat menjalin kerjasama bahkan menjadi mitra 

dalam segala bidang. Hal ini juga sebagaimana didefenisikan oleh Yunda et al. 

(2018) bahwa tudang sipulung merupakan media masyarakat Bugis-Makassar 

dalam bentuk duduk bersama antara Pemerintah dengan masyarakat, dengan 

maksud memperoleh suatu input dalam perumusan kebijakan maupun program 

yang akan dilaksanakan Pemerintah dan masyarakat pada masing-masing 

subsektor secara intensif dan terpadu. 

Pada awalnya, kearifan lokal tudang sipulung hanya dikenal masyarakat di 

pedesaan sebagai upaya penyelesaian konflik keluarga, kemudian berkembang 

sebagai wadah untuk mendiskusikan permasalahan dalam pertanian. Namun jika 
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diakitkan dengan masalah pemerintahan atau hubungan antarwarganegara saat ini, 

tudang sipulung secara politik dan kultural dapat menjadi ruang bagi publik 

(masyarakat) untuk menyuarakan aspirasi atau kepentingannya dalam rangka 

mencari soulsi atas permasalahan yang dihadapinya (Majid, 2021). Oleh karena 

dibangun atas cita-cita demokrasi, maka kehadiran tudang sipulung adalah ruang 

publik dapat menjadi penengah antara keterlibatan masyarakat dengan 

kepentingan Pemerintah. 

        
Tudang sipulung  bagi kita masyarakat kelompok tani jelas menjadi 

media untuk memberikan partisipasi ta juga dalam program-program 
pemerintah yang berkaitan dengan masalah pertanian (hasil wawancara 
dengan masyarakat tokoh pemuda). 

Pernyataan ini juga diperkuat dengan adanya pendapat dari Akmal yang 

mengatakan bahwa: 

 
Dilaksanakannya tudang sipulung sebagai tradisi kita ini juga bisa 

berperan dalam mengawasi jalannya pemerintahan, karena menjadi media 
keterbukaan pemerintah kepada masyarakat juga saya kira. Seperti misalnya 
toh tudang sipulung kan didalamnya itu bahas ki perencanaan kapan 
bagusnya petani turun sawah secara serentak, berapa kadar pupuk yang 
bagus, termasuk juga didalamnya kalo saya liat ki biasa bahas juga anggara-
anggaran yang dibutuhkan masyarakat. Disitu perwakilan pihak pemerintah 
dari beberapa SKPD yang turut hadir menjelaskan mi semua terkait tadi 
masalah waktu, kadar pupuk atau pestisida tanaman, berapa anggarannya 
dan sebagainya (hasil wawancara dengan masyarakat kelompok tani). 

Berdasar atas pemaparan-pemaparan yang ada tersebut, maka eksistensi dari 

kearifan lokal tudang sipulung dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah 

Kabupaten Maros memiliki peran yang penting terhadap kinerja Pemerintah 

Daerah. Tudang sipulung memang dijadikan masyarakat sebagai salah satu ruang 

atau media untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan program maupun 

kebijakan Pemerintah. Dimana dalam hal ini masyarakat berperan sebagai social 

control terhadap apa saja yang telah atau akan diselenggarakan oleh Pemerintah 

sebagai agen masyarakat.  
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Pelaksanaan tradisi tudang sipulung sebagai kegiatan rutin masyarakat 

Kabupaten Maros setiap tahunnya, berlangsung secara kritis dan rasional sehingga 

melahirkan keputusan yang mencerminkan kehendak bersama, karena didalamnya 

terkandung nilai-nilai yang juga dijadikan pegangan (akkatenningeng) bagi 

masyarakat Bugis-Makassar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nilai-nilai 

tersebut yaitu getteng (teguh), lempu‟ (perilaku jujur), ada tongeng (perkataan 

jujur), sipa‟sipakatau (saling memanusiakan), dan mappesona ri Pawinruk 

Seuwae (berserah diri kepada Pencipta). Nilai-nilai falsafah tudang sipulung  ini 

secara detail memiliki makna yang dalam, sehingga dapat diadopsi dalam 

penyelengaraan pemerintahan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan 

akuntabilitas pemerintahan daerah. 

Pertanggungjawaban dalam penyelengaraan pemerintahan harus mampu 

ditunjukkan oleh pejabat publik tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasar yang 

dianut oleh daerah (Tamrin et al., 2017). Pandangan tersebut mengisyaratkan 

bahwa penyelenggaraan pemerintahan masih merupakan isu yang sangat vital, 

mengingat munculnya persoalan-persoalan dalam tata kelola pemerintahan tidak 

hanya cenderung disebabkan oleh kebobrokan tetapi juga karena minimnya 

penerapan nilai-nilai adat seperti getteng (teguh), lempu‟ (perilaku jujur), ada 

tongeng (perkataan jujur), sipa‟sipakatau (saling memanusiakan), dan mappesona 

ri Pawinruk Seuwae (berserah diri kepada Pencipta).  

Berdasarkan nilai-nilai falsafah tudang sipulung yang telah disebutkan 

sebelumnya, penelitian ini mencoba untuk membangun dan menawarkan konsep 

kepada Pemerintah Daerah agar menyelanggarakan pemerintahan juga 

berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam masyarakat, sebagai 

upaya meningkatkan keakuntabelan Pemerintah Daerah. Karena implementasi 

sendiri, diartikan sebagai tindakan yang mempraktekkan suatu teori-teori  yang 
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diketahui dalam rangka mencapai tujuan atau keinginan yang telah direncanakan 

sebelumnya. Dengan demikian, untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai tudang 

sipulung apabila diimplementasikan dalam praktik akuntabilitas Pemerintah 

Daerah Kabupaten Maros, dapat dilihat dari pengungkapan beberapa informan 

hasil wawancara yang terjadi selama peneliti membaur dalam kegiatan tudang 

sipulung dan pengelolaan pemerintahan Daerah Kabupaten Maros, yang diuraikan 

sebagai berikut: 

 

1. Getteng (Ketegasan atau Keteguhan) 

Konteks seorang Pemerintah Daerah yaitu orang-orang yang lahir atas 

pilihan rakyat. Dengan demikian, Pemerintah yang terpilih hendaklah 

memiliki kemampuan dalam mengkoordinir rakyatnya dengan baik. Para 

penyelenggara pemerintah sebagai penerima mandat masyarakat dituntut 

agar dapat bertindak sesuai nilai getteng (teguh) yang dikandung dalam 

tradisi tudang sipulung. Hal tersebut sebagai wujud keteguhan pendirian 

aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana juga 

dijelaskan dalam QS. Al-Maa‟idah/5: 8. 

 

                             

                             

      

Terjemahan: 

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 
dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong 
kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 
kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan (Kementerian Agama RI, 2021).” 

 
Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa dalam ayat diatas, Allah 

SWT. menegaskan kepada manusia yang beriman untuk menjadi orang-
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orang yang gigih dalam menegakkan yang haq (kebenaran) semata-mata 

karena Allah, bukan karena manusia untuk mencari popularitas semata. 

Kemudian Allah SWT. memberitahukan melalui ayat tersebut bahwa Dia 

mengetahui semua rahasia maupun niatan keinginan yang terlintas dalam 

sanubari setiap insan (An-Nabi et al., 2015). Ayat ini memiliki korelasi 

dengan nilai budaya tudang sipulung yaitu nilai getteng dalam konteks 

kepemimpinan. Dimana seorang pemimpin (penguasa) harus berani untuk 

menegakkan kebenaran dengan bertindak secara adil, agar dapat terhindar 

dari tindakan-tindakan yang dapat memudarkan kepercayaan masyarakat 

terhadap pemimpinnya.  

Teguh dengan pendirian dalam konteks yang haq merupakan suatu hal 

yang sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat, agar tidak terjadi  

tindak penghakiman kepada orang yang tidak bersalah karena kebencian 

pribadi. Hanya saja teguh dalam era kemajuan globalisasi saat ini, hampir 

jarang ditemui orang yang memiliki sifat demikian, disebabkan masih 

banyak terdapat tindakan penghakiman sendiri di tengah masyarakat 

(Tamrin et al., 2017).  

Nilai getteng dalam budaya tudang sipulung terikat pada pemaknaan 

yang positif. Ini dinyatakan dalam penelitian Tamrin et al. (2017) tentang 

makna nilai getteng yang dipaparkan oleh seorang cendekiawan Luwu 

bahwa: 

 “Naiya riasengnge getteng, eppa‟ I gau‟na iyanae tessalai 

janci, enrengnge tessoaosi ulu ada, telluka anu pura enrengnge 

teppinra assituruseng, nasibawai gau iya naparapi‟ e mabbiru‟i 

tepupa napaja” 

Kalimat diatas dimaknai bahwa yang dikatakan dengan getteng ada 

empat jenisnya, yaitu tidak mengingkari janji, tidak mengkhianati 

persetujuan atau tidak membatalkan persetujuan, tidak mengurangi barang 

yang jadi atau tidak mengubah kesepakatan, dan jika berbuat tidak berhenti 

sebelum rampung atau saat mengadili nanti setelah mendapat putusan baru 

kemudian dapat berhenti. Hal tersebut menjelaskan bahwa nilai getteng 
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(keteguhan) memiliki makna yang dalam yang perlu dipahami oleh setiap 

individu dalam menjalankan amanah, sebagaimana dalam percakapan 

dengan informan yang mengungkapkan bahwa: 
 

Untuk masalah nilai-nilai Bugis semacam ini, sekali lagi bahwa 
saya juga bukan asli Bugis yah tetapi misalnya jika getteng itu berarti 
tegas atau teguh dengan pendirian, maka saya rasa ini sangat bagus 
dan penting untuk dimiliki setiap orang apalagi bagi penyelenggara 
negara atau pemerintahan, karena mereka itu harus tegas dan 
konsisten dalam bertindak sesuai aturan-aturan yang ada. Termasuk 
dalam pelaporan keuangan, kalau kita tidak konsisten melaporkan 
yang sebenarnya, maka susah untuk kita dapat yang namanya 
kepercayaan (hasil wawancara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan 
Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros). 

 
Dalam wawancara yang berlangsung secara terus terang, informan 

diatas mengungkapkan bahwa sebenarnya dia tidak begitu paham dengan 

makna dari nilai getteng yang terkandung dalam budaya tudang sipulung 

masyarakat Bugis, hanya saja informan mencoba memaknai nilai getteng 

berdasarkan dari arti kata teguh itu sendiri. Meskipun demikian, dalam 

pernyataan yang diberikan tersebut cukup menunjukkan bahwa prinsip 

teguh perlu dimiliki oleh setiap orang terutama Pemerintah. Dikatakan 

perlu, sebab nilai getteng akan menjaga keputusan atau kesepakatan yang 

dilahirkan dari musyawarah tudang sipulung. Hal ini merujuk pada maksud 

bahwa sesuatu yang telah diputuskan atau disepakati bersama dalam tudang 

sipulung, bersifat final atau tidak dapat diubah sedikitpun dengan adanya 

nilai getteng dalam wujud sikap yang tegas dan konsisten untuk 

mempertahankan keputusan bersama. Sebagaimana dalam pernyataan 

berikut: 

  Tujuan diadakannya musyawarah tudang sipulung itu untuk 
memperoleh persetujuan bersama, artinya apa yang menjadi 
kepentingan bersama setelah musyawarah maka itu juga lah yang 
menjadi keputusan final untuk dibawa ke musyawarah tudang 
sipulung di tingkat selanjutnya. Dan nilai-nilai tudang sipulung yang 
kita sebutkan tadi saya rasa sudah ditunjukkan Pemerintah kepada 
masyarakat. Karena itu belum pernah selama yang saya tau hasil 
keputusan yang diambil bersama diubah oleh Pemerintah, iye saya 
kira begitu (hasil wawancara dengan Ketua KTNA sektor Camba). 
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Pernyataan di atas secara tidak langsung menggambarkan bahwa 

implementasi nilai getteng dalam tradisi tudang sipulung itu sendiri jika 

dibawa dalam tata kelola pemerintahan daerah akan menghasilkan bahwa 

sebuah keputusan yang berdasarkan atas kehendak bersama, tidak dapat 

diganggu gugat baik oleh pemerintah maupun masyarakat untuk kebutuhan 

pribadi. Sebagaimana yang tercermin dalam pelaksanaan tudang sipulung, 

maka dapat disimpulkan bahwa nilai getteng dapat menjadi pegangan dalam 

mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.  

Aktualisasi nilai getteng dalam tradisi tudang sipulung terhadap 

peningkatan akuntabilitas penyeleggaraan pemerintahan dapat dilihat pula 

dari hasil wawancara dengan beberapa infroman terkait. Seperti pada saat 

peneliti hendak melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Sekretariat 

Daerah Kabupaten Maros, akan tetapi karena sesuatu dan lain hal Kepala 

Kantor tidak dapat ditemui. Berdasarkan penyampaian salah satu staf, 

Kepala Kantor memutuskan untuk memberikan rekomendasi informan yang 

mewakili Kantor Sekretariat Daerah kepada Kepala Bagian Pemerintahan 

Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Maros. Saat ditemui, Kepala Bagian 

Pemerintahan yang diamanatkan untuk mewakili Kepala Kantor menjadi 

informan peneliti menyatakan kesiapannya.  

Iya silahkan dek, insyaallah kalau saya juga tahu saya akan 
membantu sampai yang saya bisa dek. 

Tindakan staf kantor dan apa yang dinyatakan oleh Kepala Bagian 

Pemerintahan tersebut, secara tidak langsung mencerminkan adanya nilai 

teguh yang dipegang oleh pegawai dan staf Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Maros. Hal ini ditunjukkan pada bagaimana mereka menjalankan 

amanah yang diberikan oleh atasan dengan senang hati dan bersedia untuk 

memberikan pelayanan. Disamping itu, pada wawancara yang berlangsung 

informan juga mengungkapkan aktualisasi nilai getteng yang dapat dilihat 

dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana berikut: 

Di bagian pemerintahan ini saya sebagai Kepala Bagian juga 
harus tegas dalam bertindak tapi tidak otoriter juga yah artinya tegas 
dalam hal yang baik lah. Karena kalau tidak tegas ki menindaki orang 
yang berbuat salah misalnya, berarti semacam ada pembiaran begitu 
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kepada orang tersebut. Contoh misalnya ketika ada pegawai atau staf 
yang datang terlambat terus tanpa disertai dengan alasan yang jelas, 
maka mau tidak mau saya akan tegur dan kalau perlu suruh 
menghadap. Karena teguh yah itu apabila hal itu memang harus 
dilakukan, maka apapun resikonya yah harus dilaksanakan (hasil 
wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan Kantor Sekretariat 
Daerah Kabupaten Maros). 
Dari pemaparan tersebut, aktualisasi nilai getteng dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dapat diketahui dari tingkat 

konsistensi para penyelenggara menjalankan tanggungjawab berdasarkan 

tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dalam hal ini tetap berpegang 

teguh pada tanggungjawab yang diberikan atasan sesuai aturan yang 

ditetapkan.  

Pemberian arahan kepada bawahan sesuai bidang masing-masing 

dengan penegasan untuk mentaati aturan dan norma yang ada, serta 

pemberian teguran dan sanksi kepada penyelenggara yang kurang maksimal 

dalam  menjalankan kewajibannya masing-masing. 

Berdasarkan nilai getteng, maka penyelenggaraan pemerintahan 

daerah hanya dilaksanakan sesuai pada apa yang telah disepakati bersama. 

Dimana kesepakatan tersebutlah yang menjadi keputusan final yang tidak 

dapat diubah secara sepihak dalam kondisi apapun. Dengan demikian, 

pengelolaan pemerintahan Daerah Kabupaten Maros yang dilakukan dengan 

berpegang teguh pada nilai getteng, dapat meningkatkan akuntabilitas 

pengelolaan pemerintahan melalui pelaporan dana publik secara konsisten 

dan pelayanan publik yang tegas tanpa memihak siapapun, sebagaimana 

dengan bentuk akuntabilitas yang dikehendaki oleh principle. 

2. Lempu’  (Perbuatan Jujur atau Lurus) 

Secara bahasa arti dari kata lempu‟ adalah sesuatu yang lurus, dalam 

artian sikap atau tindakan yang jujur (benar). Tindakan yang senantiasa 

berada dalam kebenaran akan mendatangkan kebaikan bagi yang 

melakukannya, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2: 186. 
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Terjemahan: 

 “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka 
(jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan permohonan 
orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah 
mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman 
kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran (Kementerian 
Agama RI, 2021).” 

 
   Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah SWT. 

menyebutkan ayat tersebut sebagai bentuk motivasi kepada hamba-hamba-

Nya dalam berdoa agar senantiasa berada diatas kebenaran. Kemudian Allah 

SWT. juga menegaskan bahwa Dia tidak akan mengecewakan doa orang-

orang yang senantiasa berbuat kebenaran karena-Nya, dan tidak akan ada 

yang sia-sia disisi-Nya (An-Nabi et al., 2015).  

Ayat ini berkaitan dengan nilai lempu‟ yang terkandung dalam 

falsafah tudang sipulung, dimana para peserta yang hadir harus berdiri 

diatas kebenaran dan tidak boleh memiliki perilaku yang curang. Ini 

dimaksudkan agar tercipta ruang publik yang steril dari tindakan-tindakan 

yang dapat memicu timbulnya konflik kepentingan. Dengan demikian, salah 

satu yang harus dipedomani oleh seorang individu adalah nilai lempu‟ atau 

kejujuran dalam bertindak. Hal ini menjadi penting, utamanya bagi seorang 

Pemerintah dalam mengemban amanah publik. Sebab kejujuran 

menciptakan kepercayaan.  

Jika sudah tidak ada lagi kepercayaan terhadap pengelolaan 

pemerintahan karena menapikkan perbuatan jujur, maka kecurangan demi 

kecurangan dapat terjadi dalam pemerintahan bahkan secara terang-terangan 

(Asriandi et al., 2021). 

 

 

 



91 

 

 
 

Dalam berbagai konteks, kata lempu‟ juga dipahami dalam artian 

orang yang berbuat ikhlas, benar, baik, dan juga adil, sebagaimana 

dinyatakan dalam ungkapan lontara Bugis pada penelitian (Tamrin et al., 

2017) sebagai berikut:      

 “Gau‟ malempu‟e pallampe sunge‟ iyatu. Naiya to malempu‟ e 

engkai eppa ri pangkaukengna iyanaritu risalaie nama‟bere dampeng, 

riparennuangnge na temmacekko bettuanna risanresi e na 

teppabbelleang, temmangoa ri tanniae punnana, tennasengngi deceng 

narekko alena podecengngi” 

 

Kalimat diatas dimaknai dalam Bahasa Indonesia bahwa perbuatan 

yang jujur dapat memperpanjang umur. Kemudian terdapat empat perbuatan 

orang yang jujur dalam masyarakat Bugis, pertama yaitu memberikan maaf 

kepada orang yang berbuat salah atas dirinya, dipercayai dan tidak 

mencurangi artinya dijadikan sandaran lalu tidak mendustai, tidak serakah 

terhadap yang bukan miliknya, dan terakhir tidak mencari kebaikan hanya 

untuk dirinya sendiri. Hal tersebut juga diungkapkan oleh beberapa 

informan seperti dalam pernyataan berikut:  

Lempu‟ itu lurus. Biasa orang bilang taroi malempu‟ artinya kasi 
lurus ki. Jadi kalau dikaitkan dengan perbuatan menunjukkan sebuah 
perilaku yang tulus diberikan tanpa ada maksud apa-apa (hasil 
wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan Kantor Sekretariat 
Daerah Kabupaten Maros). 

 
Berdasarkan pemaparan diatas, implementasi nilai lempu‟ sebagai 

nilai falsafah tudang sipulung dalam praktik pengelolaan pemerintahan 

daerah dapat memberikan nilai tambah (value added) terhadap kinerja 

maupun akuntabilitas penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten 

Maros. Dimana pemerintah sebagai agen dapat secara sukarela dan ikhlas 

melaksanakan tanggungjawab sosialnya kepada principle sebagai bentuk 

kesadaran moral, bahwa fitrah seorang pemimpin yang dipercaya oleh 

masyarakat adalah untuk memenuhi kepentingan bersama dan bukan 

kepentingan sepihak. Ini dikarenakan segala tanggungjawab tidak lagi 

didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, tetapi didasarkan atas 

ketaatan kepada Tuhan. 
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Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa akuntabilitas dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dimaskudkan sebagai upaya untuk 

mewujudkan tata kelola pemerintahann yang baik (good government 

governance). Sehubungan dengan itu, maka nilai lempu‟ menjadi dimensi 

penguat dalam pelaksanaan akuntabilitas, dimana sebagai agen yang 

diberikan kercayaan oleh masyarakat pemerintah dapat beritindak jujur 

dalam menetapkan sebuah kebijakan dan tidak menyalahgunakan 

kepercayaan masyarakat terhadapnya. 

Kalau saya artikan lempu‟ itu perbuatan yang jujur. ada itu 
istilahnya orang dulu begini ada mappabbati gau‟, gau‟ e 
mappannessa tau. Artinya itu berbuat yang benar menunjukkan bahwa 
dia adalah manusia yang dapat dipercaya, kurang lebih seperti itu. Jadi 
pada dasarnya nak lempu‟ itu jujur dan bisa dipercaya. Jadi kalo jujur 
ki orang juga akan percaya sama kita (hasil wawancara dengan 
masyarakat). 

Dari wawancara di atas, terlihat bahwa informan cukup memahami 

makna dari nilai lempu‟ karena mampu memaknai lempu‟ sebagaimana 

yang dipahami oleh pendahulunya. Dalam pernyataannya dapat dipahami 

bahwa lempu‟ merupakan cikal bakal lahirnya sebuah kepercayaan. Orang 

yang senantiasa jujur dalam tindakannya termasuk ciri-ciri orang yang 

amanah, sehingga dipercaya oleh orang lain. Dengan menjadikan nilai 

lempu‟ sebagai pegangan dalam menjalankan tugas pemerintahan, dapat 

melahirkan agen-agen yang amanah dalam tanggungjawabnya, serta mampu 

membangun hubungan antar individu secara kredibel atau saling 

mempercayai.  

Majid (2021) menyatakan bahwa bahwa tindakan yang benar adalah 

apa yang diperlukan dalam pengambilan keputusan yang etis dan akuntable. 

Kemudian pilihan yang etis dan bertanggungjawab sangat penting dalam 

menjaga kepercayaan atau keyakinan masyarakat di dalam operasional 

pemerintahan. Pernyataan ini berarti bahwa nilai lempu‟ dapat menjadi 

penguat untuk memastikan keputusan dan tindakan yang ada telah seimbang 
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dan tidak memihak, yang menunjukkan bahwa perilaku para 

penyelenggaran pemerintahan telah sesuai dengan standar publik. Jika 

demikian pentingnya nilai lempu‟ dijadikan pegangan untuk memperkuat 

keakuntabelan pemerintah, maka dalam wawancara yang dilakukan secara 

terbuka dapat diketahui bagaimana aktualisasi nilai lempu‟ yang ada di 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Maros sebagaimana diungkapkan berikut: 

Kalau kita senantiasa memegang prinsip lempu‟ maka seiring 
dengan apa yang kita tunjukkan kepada masarakat itu mempengaruhi 
tingkat kepercayaan masyarakat kepada pihak pemerintah. Contoh kita 
memegang prinsip nilai lempu‟ kalau kita di Bappeda sendiri dalam 
memprogramkan ataupun melaksanakan sebuah pembangunan, maka 
kita selalu mengimput semua aspirasi-aspirasi masyarakat. Apalagi 
sekarang ini kita gunakanmi yang namanya SIPD (Sistem Informasi 
Pembangunan Daerah) disitu semua terekam aspirasi-aspirasi 
masyarakat dari tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten yang kita 
input sesuai kebutuhannya tanpa ada yang ditutup-tutupi (hasil 
wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian 
Pembangunan Daerah Kabupaten Maros) 

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah di Kabupaten Maros, aktualisasi nilai lempu‟ sebagaimana 

pemaparan di atas, terlaksana dalam hal pelaksanaan tugas dan 

tanggungjawab selaku agen masyarakat dengan mendengarkan, menerima, 

dan melaksanakan apa yang diinginkan masyarakat secara terbuka dan apa 

adanya. Salah satu wujud nyata atas aktualisasi tersebut yaitu adanya Sistem 

Informasi Pembanguan Daerah (SIPD) sebagai wadah untuk mengetahui 

dan mengevaluasi apakah aspirasi masyarakat terhadap suatu program 

pemerintah telah terealisasi sesuai yang dicanangkan atau tidak. 

Berdasarkan hal tersebut, maka pada akhirnya penyelenggaraan 

pemerintahan yang berpegang pada nilai lempu‟ sebagai tindakan yang 

benar, dapat memberikan dampak positif bagi upaya pencegahan 

penyelewengan jabatan, peberantasan korupsi, peningkatan mutu pelayanan 
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publik, serta memastikan bahwa sumber daya dan sumber dana publik telah 

digunakan secara efisien. 

 

3.  Ada Tongeng  (Perkataan Jujur) 

Selain kejujuran dalam tindakan, kearifan lokal tudang sipulung juga 

mengandung nilai yang mengharuskan semua pihak yang terlibat untuk 

mengungkapkan opininya dalam bentuk argumen atau informasi yang benar.  

Dalam hal ini yang dituntut adalah perkataan yang jujur dari masing-

masing pihak untuk ditanggapi oleh pihak lainnya, sehingga output atau 

kesepakatan yang diperoleh dalam musyawarah tudang sipulung merupakan 

suatu hal yang tidak bias, sebab dilandasi dengan fakta atau kebenaran. Oleh 

sebab itu, informasi atau argumentasi yang diberikan masing-masing pihak 

bukanlah sebuah rekayasa belaka yang dibaliknya terdapat maksud-maksud 

tertentu, melainkan argumen yang memang membutuhkan umpan balik satu 

sama lain untuk mencapai kesepakatan bersama. Seperti yang diungkapkan 

oleh infroman berikut tentang ada tongeng bahwa: 
        

Dalam bahasa Bugis kata tongeng itu berarti benar atau 
bersunggung-sungguh. Kalo ada itu maksudnya perkataan. Jadi ada 
tongeng itu maksudnya perkataan yang benar, perkataan yang 
sunggung-sungguh. Nah ini berlawanan dengan istilah Belle atau biasa 
orang bilang pabbelleng  artinya itu pembohong atau bicara yang tidak 
sama dengan yang sebenarnya (hasil wawancara dengan Ketua KTNA 
sektor Camba). 

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa ada tongeng merupakan 

perkataan yang jujur, atau penyampaian informasi kepada orang lain sesuai 

kenyataan yang sesungguhnya tanpa ada unsur rekayasa atau kebohongan 

sedikitpun. Hal yang senada juga dipaparkan oleh informan lain saat ditemui 

sebagai berikut: 

 
Kalo kita lempu‟ berarti kita juga harus menyampaikan ada 

tongeng atau berkata yang sebenar-benarnya, tidak ditambah dan juga 
tidak dikurangi. Dan saya rasa ini utama dulu yang harus dimiliki 
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masing-masing orang. Apalagi kita aparatur pemerintah di bagian 
komunikasi dan infromasi. Kita dituntut untuk menyampaikan 
informasi-informasi terkait pemerintahan apakah melalui media 
ataupun penyampaian langsung di masyarakat secara jujur, 
berdasarkan fakta. Kapan-kapan masyarakat dapat informasi tidak 
sesuai sama faktanya, itulah yang bisa menurunkan kepercayaan 
masyarakat kepada kinerja pemerintah (hasil wawancara dengan 
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi). 

 

Berdasarkan dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa informan sebagai 

salah satu aparatur pemerintahan mengaktualisasikan nilai ada tongeng 

dalam menjalankan tugas pemerintahan, yakni dengan mengeluarkan 

informasi-informasi yang sesuai dengan keadaan pemerintahan demi 

menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pernyataan ini juga 

senada dengan peryantaan yang diberikan oleh informan lain berikut: 

         
Saya kira akuntabilitasnya sangat terbuka dan bisa 

dipertanggungjawabkan kepada publik, karena kan semua sekarang 
akses sudah bisa dijangkau oleh publik, sehingga akuntabilitasnya 
sudah bagus. Kalau kita ini di bagian pemerintahan akuntabilitasnya 
itu dalam bentuk LPPD yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah setiap tahun dan sudah dimuat di media (hasil wawancara 
dengan Kepala Bagian Pemerintahan Kantor Sekretariat Daerah 
Kabupaten Maros). 

Dari pernyataan-pernyataan tersebut, mengindikasikan bahwa 

aktualisasi nilai ada tongeng yang ada dalam penyelenggaraan 

pemerintahan diwujudkan dalam publikasi informasi dan hasil kinerja 

aparatur penyelenggara dengan jujur dan terbuka serta dapat diakses oleh 

masyarakat, untuk menilai kesesuaian perkataan pemeritah dengan 

perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, penyelenggaraan 

pemerintahan yang berpedoman pada nilai ada tongeng sebagai sebuah 

tindakan yang memberikan pernyataan jujur apa adanya, dapat 

meminimalisir potensi terjadinya kesenjangan informasi yang mungkin 

timbul diantara Pemerintah Daerah dengan masyarakat di Kabupaten Maros.  
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Minimnya kesenjangan informasi karena adanya nilai lempu‟ dalam 

pemerintahan, justru membuka peluang bagi masyarakat untuk menggali 

informasi yang menjadi hak mereka. Hal ini menjadikan masyarakat merasa 

diberdayakan dalam melaksanakan fungsinya sebagai social control atas 

tindakan para pengambil keputusan untuk dapat bertanggungjawab dan 

mempertanggungjawabkan hasil dari kebijakan yang dilaksanakan. Oleh 

karena itu, nilai dasar ada tongeng ini sudah sewajibnya diimplementasikan 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dengan menjunjung tinggi 

kejujuran dalam penyelenggaraannya. Sebab menurut Majid (2021) 

pemerintahan yang memenuhi prinsip good government governance sulit 

dibangun tanpa adanya konsep kejujuran dalam bekerja. Sebagaimana juga 

dengan yang diperingatkan dalam QS. An-Nahl/16: 105 sebagai berikut: 

 

                                   

Terjemahan: 

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang 
yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang 
pendusta (Kementerian Agama RI, 2021).” 

 

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat diatas diturunkan 

sebagai pemberian kabar sekaligus peringatan. Dalam ayat tersebut, Allah 

SWT. mengabarkan bahwa Rasulullah saw. Bukanlah orang yang suka 

mengada-ada lagi pendusta, melainkan Rasulullah saw. adalah figur seorang 

pemimpin yang terkenal dengan kejujuran ditengah-tengah kaumnya. Beliau 

tidak dipanggil kecuali dengan sebutan “Muhammad Al-Amin” yaitu orang 

yang dapat dipercaya. Disamping itu, ayat diatas juga menjadi peringatan 

bahwa Allah SWT. tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang 

yang berani mengadakan kedustaan terhadap Dia dan Rasul-Nya, sebab 
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mereka adalah makhluk yang buruk disisi-Nya. Dan bagi mereka hanyalah 

kehancuran, yakni adzab yang pedih lagi menyakitkan di akhirat nanti (An-

Nabi et al., 2015). 

Pernyataan makna dari ayat di atas memiliki korelasi dengan nilai ada 

tongeng yang tercermin pada pelaksanaan tradisi tudang sipulung. Dimana 

nilai ada tongeng ini menuntut seseorang untuk bertanggungjawab terhadap 

setiap perkataan yang dikeluarkan, utamanya bagi seorang pemimpin 

sebagai pengayom masyarakat. Sebab masyarakat akan kecewa jika mereka 

mendapati otoritas yang telah dipercaya justru menggunakan kekuasaannya 

dengan cara yang tidak dapat dipercaya. Jika hal itu terjadi, baik kepada 

masyarakat itu sendiri, penyelenggara negara, bahkan bangsa yang tidak 

mampu menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam tanggungjawabnya, dapat 

berakhir dengan sebuah kehancuran dan kerugian. Oleh karena itu, nilai ada 

tongeng dalam pengelolaan pemerintahan Daerah Kabupaten Maros 

memiliki peran penting untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka dan 

akuntabel. 

 

4. Sipa’Sipakatau (Sifat Saling Memanusiakan dan Saling Menghargai) 

Nilai akkatenningeng yang juga termuat dalam pelaksanaan kegiatan 

tudang sipulung diistilahkan masyarakat Bugis dengan sebutan 

sipa‟sipakatau yang berarti sifat saling menghargai atau memanusiakan. 

Berdasarkan pengamatan peneliti saat mengikuti kegiatan tudang sipulung 

dari tingkat desa sampai ke tingkat kecamatan di salah satu wilayah 

Kabupaten Maros, peneliti melihat bahwa nilai sipa‟sipakatau  tercermin 

dalam pelaksanaan tudang sipulung pada saat pihak-pihak dari Pemerintah 

dan juga masyarakat saling melontarkan pendapat, saran, maupun 
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kritikannya dengan diiringi sikap saling menghargai satu sama lainnya tanpa 

ada tekanan dari pihak manapun. Sebagaimana pernyataan berikut: 

 
Untuk musyawarah adat tudang sipulung atau biasa juga di 

bilang appalili kita dari Bappeda sendiri sering juga diundang untuk 
hadir sebagai perwakilan Pemerintah Daerah untuk mensosialisasikan 
perencanaan-perencanaan atau pembangunan yang akan dilaksanakan 
setahun kedepan. Kemudian pihak-pihak yang hadir disitu bisa 
memberikan tanggapan atau masukannya tentang apa yang kita 
paparkan tadi. Dan di situlah kita saling menghargai apa yang 
masyarakat sampaikan kita terima dengan baik, kita dengarkan, dan 
musyawarahkan bersama-sama. Karena itu tadi yang kita junjung 
sipakatau, sipakalebbi, saling memanusiakan dan saling menghargai 
(hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan 
Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Maros). 

Berdasarkan dari pernyataan tersebut, secara tidak langsung prinsip 

sipakatau yang dipegang masing-masing pihak dalam tudang sipulung 

sejatinya dilakukan untuk menemukan titik tengah dari masing-masing 

pendapat yang ada. Dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah di 

Kabupaten Maros, nilai sipa‟sipakatau ini dapat dijadikan dasar bagi 

Pemerintah dalam membangun komunikasi dan koordinasi yang baik. 

Sebagaimana dinyatakan Damayanti et al., (2012) bahwa koordinir yang 

baik dari seorang Pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah, dapat 

menciptakan kerjasama dengan asas tanggungjawab, sehingga menunjang 

tercipatnya akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.  

Nilai sipakatau dalam konteks kepemimpinan, mengharuskan seorang 

pemimpin untuk tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan sebagai 

bentuk penghargaan terhadap masing-masing pihak. Hal ini juga dijelaskan 

dalam QS. Al-Hujuraat/49: 10 sebagai berikut: 

 

                                          

Terjemahan: 

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu 
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan 
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takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (Kementerian 
Agama RI, 2021).” 

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan penegasan dari ayat diatas bahwa 

Allah SWT. melarang untuk menghina dan meremehkan orang lain, hanya 

krena persoalan jabatan yang dimiliki. Hal tersebut menjadi terlarang karena 

bisa jadi orang yang dihina atau diremehkan, kedudukannya lebih mulia di 

sisi Allah SWT. dibandingkan dengan orang yang menghina itu sendiri. 

Karena pada hakikatnya manusia beriman dibatasi oleh suatu hubungan 

yang mengikat yaitu persaudaraan  (An-Nabi et al., 2015).  

Ayat ini memiliki korelasi dengan nilai sipakatau yang diintegrasikan 

dalam praktik akuntabilitas Pemerintah Daerah. Dimana makna dalam ayat 

tersebut menuntut Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, 

untuk bertanggungjawab dan tidak menyalahi aturan dalam menjalankan 

kekuasaannya. Sebab segala kepemilikan termasuk jabatan berada dalam 

kekuasaan Allah SWT. Dengan demikian, integrasi sipakatau dalam 

kepemimpinan adalah membentuk seorang pemimpin yang mau dan mampu 

mengarahkan anggotanya dengan sikap saling memanusiakan dan 

menghargai dalam bentuk persaudaraan tanpa melihat batasan jabatan.  

Budaya Bugis-Makassar memuat esensi nilai luhur yang menyeluruh 

atau universal, sehingga menyentuh semua dimensi kehidupan masyarakat 

Bugis-Makassar (Rahmi et al., 2017).  Akan tetapi, pernyataan tersebut 

sampai saat ini masih kurang teraktualisasikan secara sadar dan dihayati 

oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana diungkapkan oleh 

informan berikut: 

    
 Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja 

pemerintah, bagusnya memang juga kita mulai dari sikap saling 
menghargai satu sama lain atau sipakatau itu tadi. Apalagi dek di 
lingkungan pemerintahan seperti ini, biasa ada orang yang semena-
mena ki dengan orang lain. Tidak na liat manusia mi lagi orang lain 
apakah karena jabatannya atau harta yang dia sudah miliki. Nah itu mi 
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biasa yang kasi rusakki juga hubungan masyarakat dengan 
Pemerintah. Karena kalau begitu mi tambah na kritik lagi pemerintah 
(hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan Kantor 
Sekretariat Daerah Kabupaten Maros) 

Dari pernyataan tersebut, dapat dilihat bagaimana peran seorang 

pemimpin sebagai figur otoritas dalam mengimplementasikan nilai 

sipakatau untuk membangun komunikasi antar aparat dan masyarakat 

sangatlah penting. Dalam hal ini, sipa‟ sipakatau memiliki dimensi makna 

yang dalam, dimana hakikat kebudayaan Bugis pada dasarnya bertitik 

sentral pada konsep kemanusiaan (tau) yang kemudian melahirkan 

penghargaan kepada sesama. Akan tetapi dalam pernyataan informan di 

atas, masih ditemukan adanya orang yang semena-mena terhadap orang lain 

termasuk dalam lingkungan pemerintahan. Hal ini tentunya bertentangan 

dengan karakteristik orang Bugis yang sangat menjunjung tinggi tata 

krama/moral dalam wujud nilai sipakatau. Menurut konsep sipakatau, 

apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, dan siapapun orangnya, tidak 

selayaknya untuk bertindak sewenang-wenang terhadap sesama, melainkan 

saling menghormati dan memperlakukan manusia seperti manusia pada 

umumnya (Salim et al., 2018). 

Berdasarkan dari pernyataan infroman sebelumnya juga tersirat 

makna, dimana aktualisasi nilai sipa‟sipakatau menurut apara pemerintah 

diwujudkan dalam sikap yang saling menghargai satu sama lain tanpa 

membeda-bedakan status atau jabatan yang dimiliki. Namun realitasnya, 

perwujudan tersebut dinilai belum teraktualisasikan secara menyeluruh oleh 

masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan dari 

pihak prinsipal berikut: 

Tapi begitumi biasa yang bikin malas ki juga itu karena kadang 

ada staf atau aparat-aparat yang kalo minta ki pelayanan biasa dibeda-

bedakan kasian, yang didahulukan biasa kalau yang ada ji kenalki 

istilahnya pake jalur ordal (orang dalam), nah sementara yang tidak 
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adami kasian kenalki iya lama i juga baru dilayani. Nah yang begitu-

begitunya mi juga perlu lah sedikit dibenahi sama aparatur pemerintah 

supaya lebih merata dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

(hasil wawancara dengan masyarakat). 

 Apa yang diungkapkan masyarakat dalam hasil wawancara di atas 

menunjukkan masih terdapatnya paradoks pemikiran antara pemerintah 

dengan masyarakat dalam aktualiasi nilai sipa‟sipakatau. Hal ini karena 

masih ditemukan perilaku-perilaku aparat pemerintah yang membeda-

bedakan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Sementara menurut 

pihak agen, aktualisasi nilai sipa‟sipakatau  dalam pemerintahan terwujud 

dalam bentuk penghargaan terhadap sesama manusia. Dengan demikian, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat sebagai social control terhadap 

sistem pemerintahan yang ada, mengharapkan kepada para penyelenggara 

pemerintahan untuk memberikan pelayanannya secara merata kepada 

publik, untuk mewujudkan penyelenggara yang lebih akuntabel. 

Dengan demikian, apabila nilai sipakatau dapat diintegrasikan dengan 

baik, maka secara tidak langsung mengarahkan seseorang kepada prinsip 

untuk tidak melanggar hak sesama manusia, terutama tidak mengambil atau 

menyalahgunakan dana publik sebagaimana yang seharusnya dilakukan. 

Integrasi dari nilai sipakatau juga dapat ditunjukkan dengan tidak 

menggunakan kekuasaan yang dimiliki hanya untuk menjatuhkan manusia 

lainnya. Melalui hal itu, masyarakat dapat melihat apabila aparat saling 

memanusiakan, maka hubungan kepada masyarakat dapat lebih terjaga 

sehingga akan terbangun kembali kepercayaan yang kuat.  

Berdasarkan makna tersebut, untuk dapat membangun sebuah 

pemerintahan daerah yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan maupun 

pelayanan publiknya, diperlukan sikap dari agen maupun principle  yang 

saling terintegrasi dengan nilai-nilai kearifan lokal serta sejalan dengan 
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aturan yang mengikat dalam Al-Qur‟an. Nilai sipakatau dalam tradisi 

tudang sipulung memberikan gambaran jika suatu penyelenggaraan 

pemerintahan dapat dijalankan dengan membangun komunikasi atau 

hubungan baik di antara aparatur penyelenggara maupun kepada 

masyarakat. Prinsip saling menghormati, memanusiakan, dan atau 

menghargai pendapat akan membentuk kinerja Pemerintah yang lebih 

akuntabel, seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat atas dasar 

penghargaan terhadap sesama. 

 

5. Mappesona ri Pawwinruk Seuwae (Berserah Diri kepada Pencipta) 

Falsafah tudang sipulung terakhir yang dapat dijadikan 

akkatenningeng (pegangan) penyelengara pemerintahan daerah dalam 

melaksanakan tanggungjawab pemerintahan yaitu dengan Mappesona ri 

Pawinruk Seuwae. Apabila keempat nilai falsafah tudang sipulung  

sebelumnya berorientasi terhadap sesama manusia atau bersifat horizontal, 

maka akkatenningeng yang kelima ini menggambarkan orientasi vertikal 

antara manusia dengan Penciptanya. Sebagaimana dalam pernyataan 

berikut: 

    
Istilah mappesona ki ri Pawinruk e ini merupakan istilah-istilah 

pappaseng dari orang tua-orang tua kita dulu. Mappesona ki artinya 
kita pasrahkan semua yang sudah kita usahakan kepada kehendaknya 
Tuhan. Kurang lebih seperti itu arti kata Mappesona ini (hasil 
wawancara dengan masyarakat kelompok tani). 

Dari pernyataan tersebut, masyarakat memahami nilai Mappesona ri 

Pawinruk Seuwae juga merupakan pesan-pesan (pappaseng) dari para orang 

terdahulu mereka untuk senantiasa menyandarkan segala hasil dari usaha 

yang mereka lakukan kepada kehendak Tuhan. Dengan demikian, nilai 

Mappesona ri Pawinruk Seuwae berdimensi transendental atau mengandung 
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nilai religi yang membentuk kesadaran akan pertanggungjawaban setiap 

individu kepada Penciptanya atas aktivitas yang dikerjakan.  

Mappesona ri Pawinruk Seuwae sebagai nilai akkatenningeng terlihat 

dalam pelaksanaan tudang sipulung  pada saat mufakat atau keputusan 

bersama disepakati. Semua peserta yang hadir dihimbau untuk mengiringi 

keputusan tersebut dengan lantunan dzikir dan doa bersama, dengan harapan 

bahwa apa yang telah direncanakan dan disepakati bersama dapat terlaksana 

atas ridho yang Maha Kuasa. Sebagaimana pernyataan berikut: 

Dalam tudang sipulung  ini, kita hanya merencanakan semua 
kapan waktu tanam yang baik, kapan waktu panennya, dengan 
harapan bisaki dapat hasil panen yang bagus nantinya, tapi kalau 
ternyata hasilnya tidak bagus, tidak juga memuaskan, yah itu semua 
sudah menjadi kehendak Tuhan yang harus kita syukuri (hasil 
wawancara dengan Ketua KTNA sektor Camba). 

Dalam integrasinya, nilai falsafah tudang sipulung mengarahkan 

Pemerintah dan juga masyarakat untuk senantiasa menyerahkan nasib 

meraka kepada kehendak Tuhan. Seluruh keputusan yang telah dirancang 

dan disepakati bersama harus diserahkan kembali hasilnya kepada Tuhan. 

Karena berserah diri kepada Sang Pencipta Semesta merupakan salah satu 

upaya agar visi misi pemerintahan yang direncanakan dapat terwujud atas 

keridhaan Pencipta (Pawwinruk).  

Pernyataan diatas juga menunjukkan bahwa komunikasi yang timbul 

dengan adanya kesadaran vertikal yakni kepada Tuhan, maka hasil dari 

pelaksanaan tudang sipulung akan selalu disandarkan pada nilai kebenaran. 

Begitupula praktik akuntabilias dalam proses pemerintahan, hendaknya 

didasari pada nilai-nilai kebenaran baik terhadap pengelolaan sumber dana  

maupun pelayanan kepada publik, agar apa yang dihasilkan dalam 
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pelaksanaan tersebut bernilai takwa di sisi yang Kuasa. Sebagaimana 

dijelaskan dalam QS. At-Taubah/9: 129 sebagai berikut: 

 

                                      

Terjemahan: 

“Jika mereka berpaling (dari keimanan), Maka Katakanlah: "Cukuplah 
Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. hanya kepada-Nya aku 
bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki 'Arsy yang agung 
(Kementerian Agama RI, 2021).” 

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan isi kandungan dari ayat diatas 

yang menyerukan kepada setiap makhluk-Nya bahwa semua berada 

dibawah kendali kekuasaan Allah SWT, atau kekuasaan-Nya berlaku 

terhadap segala sesuatudan Dia pula pelindung dari segala sesuatu (An-Nabi 

et al., 2015). Ayat ini memiliki korelasi dengan nilai falsafah tudang 

sipulung yaitu Mappesona ri Pawinruk Seuwae, dimana ayat tersebut 

menjelaskan bahwa hanya kepada Allah SWT. (Pawinruk Seuwae) manusia 

menaruh harap dan berserah diri (Mappesona). Bukan pada beratnya 

tanggungjawab, pada rasa cemas, terlebih pada orang lain. Sebab Allah lah 

yang memberikan kekuatan sehingga hanya Dia lah yang wajib disembah. 

Keterkaitan falsafah tudang sipulung dan ayat diatas terhadap praktik 

akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Maros yaitu pada pemahaman 

para penyelenggara pemerintahan terhadap makna dari falsafah ini. 

Mappesona ri Pawinruk Seuwae menjadi nilai pegangan yang menunjukkan 

bagaiamana hubungan Pemerintah Daerah terhadap Tuhannya dalam 

mengemban tanggungjawab publik. Sehubungan dengan hal itu, untuk 

memperoleh keberkahan dalam memenuhi tanggungjawab kepada 

masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dapat melandasi 

setiap program atau kebijakan yang telah atau akan dilaksanakan dengan 
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tawakal dan berserah diri kepada yang Kuasa. Karena dengan integrasi nilai 

Mappesona ri Pawinruk Seuwae, pengelolaan sumber daya dan layanan 

publik yang dilakukan Pemerintah Daerah dapat dipertanggungjawabkan 

tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat kelak. Hal tersebut juga sejalan 

dengan pemaparan informan berikut bahwa: 

 

Iya saya kira itu sudah menjadi keharusan untuk bagaimana agar 
kita senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap hal yang kita akan 
lakukan, termasuk dalam proses penyelenggaraan pemerintahan juga. 
Karena apapun yang kita lakukan kalau niat karena Allah, insyallah 
itu yang jadi berkah (hasil wawancara dengan Kepala Bagian 
Pemerintahan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Maros) 

Dari pernyataan-pernyataan tersebut diatas, terlihat bahwa antara 

pihak agent maupun principle sama-sama telah mengaktualisasikan makna 

nilai falsafah tudang sipulung yaitu Mappesona ri Pawinruk Seuwae. 

Dimana aktualisasi mereka terhadap nilai tersebut berupa pemaknaan 

vertikal bahwa apapun yang dilakukan tetap melibatkan kehendak yang 

Kuasa. Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh informan berikut 

bahwa: 

         

Akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban kita bukan hanya 

kepada masyarakat, tapi juga kepada pemerintah yang ada di atasnya, 

dan secara pribadi pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Artinya 

kita tidak berputus asa untuk berusaha. Seperti misalnya kita sudah 

berusaha untuk menghimbau kepada masyarakat agar senantiasa 

menjaga protkol kesehatan di masa pandemi ini baik melalui 

sosialisasi langsung ataupun media-media. Akan tetapi betapapun kita 

sudah memberikan informasi-informasi seperti itu kepada masyarakat, 

namun masih ada saja yang tidak mengindahkan. Kalau seperti itu yah 

kita tidak boleh lantas menyerah begitu saja. Karena setiap orang juga 

kan beda-beda. Ada mungkin yang cukup sekali saja diberi tahu sudah 

paham ada juga yang harus dua sampai tiga kali baru bisa sadar. Nah 

itulah yang mungkin bisa dikatakan sebagai tawakkal kita kepada 

Tuhan minimal tidak berputus asa dalam berusaha selama masih bisa 

diusahakan (hasil wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Maros) 
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Dari hasil wawancara yang berlangsung dengan Kepala Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros, ditemukan salah satu 

bentuk aktualisasi nilai budaya tudang sipulung yaitu mappesona ri 

Pawinruk E. Nilai tersebut diwujudkan dalam sikap Pemerintah yang tidak 

berputus asa  dalam berusaha mengayomi masyarakat. Sikap tidak mudah 

berputus asa merupakan ciri dari orang yang bertawakkal kepada Pencipta. 

Karena meyakini bahwa sebesar apapun ikhitar yang telah dilakukan namun 

segala hasil yang didperoleh tetap atas kehendak yang Maha Kuasa. 

Selain pernyataan informan di atas, aktualisasi nilai tudang sipulung 

ini juga dapat dilihat dari catatan etnografi peneliti, dimana terdapat 

kegiatan masyarakat yaitu patingelle‟ yang secara tidak langsung 

menggambarkan bagaimana bentuk penyandaran diri masyarakat Kabupaten 

Maros kepada Tuhan atas usaha yang telah dilakukan, sebagaimana berikut: 

 
Setelah semua benih sudah  diturunkan ke sawah, ada lagi 

dinamakan kegiatan patingelle‟ dengan membuat kue onde-onde yang 

kemudian di doakan oleh pabbaca sebagai bentuk kesyukuran kepada 

Tuhan atas selesainya waktu turun sawah untuk musim tanam pertama 

yang disepakati dalam tudang sipulung 

Bentuk kegiatan patingelle‟ yang dilaksanakan masyarakat Kabupaten 

Maros bermaksud sebagai simbol kesyukuran masyarakat dan Pemerintah 

kepada Tuhan atas terselesaikannya musim tanam pertama. Dalam 

pelaksanaannya pula terlantunkan doa-doa dan harapan agar apa yang telah 

diusahakan dapat membuahkan hasil yang baik nantinya. Tindakan ini 

mengindikasikan bahwa baik agen maupun prinsipal di Daerah Kabupaten 

Maros, sedikit banyaknya telah mengaktualisasikan nilai tudang sipulung 

dalam hidup bermasyarakat dengan berserah diri kepada Pencipta.     

Keterangan-keterangan yang ada tersebut, kremudian menunjukkan bahwa 
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selain harus melibatkan manusia atau masyarakat dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, juga harus melibatkan Tuhan sebagai Pencipta dalam 

mewujudkan akuntabilitas demi tercapainya good government governance.  

Jika Pemerintah Daerah dapat mewujudkan good government governance 

dengan menerapkan nilai-nilai akkatenningeng dalam falsafah tudang sipulung 

sebagaimana di atas, maka praktik akuntabilitas baik dalam pengelolaan 

keuangan maupun pelayanan publik di Daerah Kabupaten Maros dapat 

terwujudkan secara lebih baik. Hal ini dikarenakan dengan adanya sikap-sikap 

tudang sipulung yang diterapkan Pemerintah, maka masyarakat dapat menjadi 

social control terhadap seluruh kebijakan Pemerintah Daerah yang 

dikeluarkan. Atas keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan 

Pemerintah, akan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat kepada 

Pemerintah sebagai agen masyarakat itu sendiri, melalui keputusan-keputusan 

yang diperoleh dari sikap atau nilai falsafah tudang sipulung.  

Hasil dari Lima akkatenningeng (pegangan) sebagai nilai dasar dalam 

tradisi tudang sipulung di atas, yang diimplementasikan dalam praktik 

akuntabilitas Pemerintah Daerah di Kabupaten Maros secara sistematis 

disajikan dalam tabel 6.4.       

      Tabel 6.4 Implementasi Falsafah Tudang Sipulung dalam Praktik 

Akuntabilitas Pemerintah Daerah 

No. 
Nilai Tudang 

Sipulung 
Akuntabilitas Pemerintah Daerah 

1 Getteng (Keteguhan) Diwujudkan dengan konsistensi para 

penyelenggara menjalankan tanggungjawab 

berdasarkan tugas pokok dan fungsinya 

masing-masing. Dari nilai ini, 

penyelenggaraan sistem pemerintahan 

daerah hanya dilaksanakan berdasar pada 

apa yang telah disepakati atau diputuskan 

bersama melalui tudang sipulung. Dimana 
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kesepakatan tersebut menjadi keputusan 

final yang tidak dapat diubah secara sepihak 

dalam kondisi apapun. Dengan demikian, 

pengelolaan pemerintahan Daerah 

Kabupaten Maros yang dilakukan dengan 

berpegang teguh pada nilai getteng, dapat 

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan 

pemerintahan melalui pelaporan dana publik 

secara konsisten dan pelayanan publik 

secara tegas tanpa memihak siapapun dan 

dalam kondisi apapun, agar terhindar dari 

tindakan yang dapat menurunkan persepsi 

masyarakat terhadap Pemerintah Daerah. 

 

2 Lempu‟ (Perbuatan 

Jujur) 

Nilai lempu‟ dalam penyelenggaraan 

pemerintahan menjadi dimensi penguat 

untuk mewujudkan akuntabilitas, dimana 

Pemerintah sebagai agen yang diberikan 

kercayaan oleh masyarakat dapat beritindak 

jujur dalam menetapkan sebuah kebijakan 

dan tidak sampai  menyalahgunakan 

kepercayaan atau keyainan masyarakat 

terhadapnya Pemerintah. Nilai lempu‟ juga 

memberikan nilai tambah (value added) 

terhadap kinerja maupun akuntabilitas 

penyelenggara pemerintahan karena 

mendorong Pemerintah untuk melakukan 

pengelolaan dana dan pelayanan publik 

secara jujur tanpa mengambil hak 

masyarakat, sehingga amanah pemerintahan 

yang diemban hanya digunakan 

sebagaimana fitrahnya yaitu untuk 

memenuhi kepentingan bersama. Salah 

satunya diwujudkan dengan penggunaan 

SIPD (Sistem Informasi Pembangunan 

Daerah) yang berisi dokumentasi dan 

informasi data pembangunan daerah yang 

disajikan kepada masyrakat sebagai bahan 

dalam pengambilan keputusan Pemerintah 

Daerah. 

 

3 Ada Tongeng  

(Perkataan Jujur) 

Diwujudkan dalam hal pemberian 

informasi-informasi sesuai keadaan 

pemerintahan yang juga ditunjang dengan 



109 

 

 
 

adanya LPPD (Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah) yang dapat diakses 

masyarakat untuk menjaga kepercayaan 

masyarakat terhadap Pemerintah. Nilai ada 

tongeng dalam tata kelola pemerintahan 

memiliki peran penting untuk 

meminimalisir kemungkinan timbulnya 

asimetri informasi yang dapat menurunkan 

keakuntabelan Pemerintah Daerah dimata 

publik. Hal ini dikarenakan nilai ada 

tongeng mendorong Pemerintah untuk 

menyampaikan informasi yang menjadi hak 

masyarakat terkait pengelolaan daya dan 

dana publik, baik yang akan atau telah 

dilaksanakan secara jujur dan terbuka tanpa 

unsur rekayasa demi kepentingan pribadi. 

 

4 Sipa‟ Sipkatau (Sifat 

Saling 

Memanusiakan) 

Diwujudkan dalam sikap Pemerintah yang 

saling menghargai satu sama lain tanpa 

membeda-bedakan status atau jabatan yang 

dimiliki, namun realitasnya masih perlu 

dibenahi. Sebab masih ditemukan adanya 

aparatur penyelenggara pemerintahan yang 

memberikan pelayanan secara tidak merata 

kepada publik. Oleh karena itu, dengan 

didasarkan pada nilai sipakatau maka 

diharapkan Pemerintah Daerah dapat 

bekerja sama atau saling berkoordinasi 

dengan masyarakat dalam mewujudkan 

keakuntabelan pemerintah dalam pegelolaan 

dana dan pelayanan publik tanpa melihat 

perbedaan status, karena dilandasi rasa 

saling menghargai dan menghormati satu 

sama lainnya atas pemahaman bahwa semua 

manusia adalah saudara. 

 

5 Mappesona ri 

Pawinruk Seuwae ( 

Berserah Diri kepada 

Pencipta Semesta) 

Nilai Mappesona ri Pawinruk Seuwae 

dalam falsafah tudang sipulung merupakan 

nilai yang menggambarkan hubungan secara 

vertikal antara Pemerintah sebagai agen 

masyarakat kepada Tuhan sebagai Pencipta 

seluruh alam. Hubungan tersebut terlihat 

pada bagaiamana Pemerintah melaksanakan 

setiap kegiatan dengan tawakkal dan 
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menyerahkan hasilnya kepada Allah SWT. 

dalam bentuk sikap yang tidak mudah 

berputus asa dalam berusaha dan juga 

kegiatan patingelle‟ yang dilakukan 

masyarakat sebagai symbol keberpasrahan 

diri kepada Tuhan. Dengan berdasar pada 

nilai ini, Pemerintah Daerah hanya 

melaksanakan program maupun kebijakan 

yang dapat dipertanggungjawab-kan di 

dunia maupun di akhirat kelak, sehingga 

lebih menguatkan terwujudnya praktik 

akuntabilitas di Pemerintah Daerah. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan tentang nilai-nilai tudang 

sipulung dalam praktik akuntabilitas Pemerintah Daerah di Kabupaten Maros, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Akuntabilitas pengelolaan pemerintahan Daerah Kabupaten Maros 

terbilang sudah bagus dan memenuhi prinsip good government 

governance. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam 

proses perancangan maupun penentuan kebijakan Pemerintah melalui 

forum-forum diskusi publik yang ada, serta opini WTP (Wajar Tanpa 

Pengecualian) dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang 

didapatkan Pemerintah Kabupaten Maros secara berturut-turut. Selain itu 

dari sisi pertanggungjawaban, Pemerintah Daerah Kabupaten Maros telah 

melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan pola akuntabilitas 

horizontal (dual horizontal accountability), yaitu pertanggungjawaban 

kepada otoritas yang lebih tinggi melalui pelaporan kinerja dan keuangan 

setiap tahun anggaran dan juga pertanggungjawaban langsung kepada 

masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan layanan yang 

memadai. Meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dalam 

memberikan pelayanan kepada publik secara merata. 

2. Implementasi nilai-nilai budaya tudang sipulung sebagai kearifan lokal 

masyarakat dapat terlihat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang  

secara tidak langsung memperkuat dimensi akuntabilitas Pemerintah 

Daerah Kabupaten Maros. Hal tersebut dikarenakan baik pihak 

penyelenggara pemerintahan maupun kalangan masyarakat 
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memiliki kesadaran yang besar terhadap pelaksanaan tradisi tudang 

sipulung setiap tahunnya. Kesadaran tersebut menunjukkan bahwa para 

penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Maros mampu memahami 

dan menerapkan falsafah tudang sipulung yang memuat lima nilai 

akkatenningeng sebagai pegangan dalam menjalankan pemerintahan, yaitu  

nilai getteng (teguh), lempu‟ (perilaku jujur), ada tongeng (perkataan 

jujur), sipa‟sipakatau (saling memanusiakan), dan mappesona ri Pawinruk 

Seuwae (berserah diri kepada Pencipta). Nilai-nilai tersebut kemudian 

diaktualisasikan dalam penyelneggaraan pemerintahan, sehingga 

melahirkan prinsip-prinsip akuntabilitas Pemerintah Daerah di Kabupaten 

Maros yang berdampak baik terhadap Pemerintah Daerah sebagai agent 

dan juga kepada masyarakat sebagai principle. Sebab nilai-nilai tudang 

sipulung tersebut telah mendorong aparat Pemerintah Daerah untuk 

menyelenggarakan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan dan 

dipertanggungjelaskan di hadapan publik dari segi pengambilan kebijakan, 

pelaksanaan, hingga pelaporan dengan adanya keterlibatan masyarakat 

secara terbuka dalam setiap pengambilan kebijakan. Selain itu, 

implementasi nilai tudang sipulung dalam mewujudkan praktik 

akuntabilitas pemerintah secara lebih baik, menjadikan masyarakat sebagai 

social control terhadap seluruh kebijakan Pemerintah. Sehingga para 

penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dapat mentaati 

aturan yang berlaku, tegas dan konsisten, jujur dalam memberikan 

informasi, saling menghormati, ramah, dan memiliki rasa tanggung jawab 

yang besar tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan 

dengan menyandarkan keputusan maupun tindakan yang dilakukan.  
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B. Implikasi  

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar agar pemerintah selaku 

agen masyarakat dapat bertindak secara akuntabel, untuk mencapai tata kelola 

pemerintahan yang baik dan bebas dari tindakan yang oportunistik. Selain itu 

melalui pemaknaan nilai-nilai budaya tudang sipulung, diharapkan pula penelitian 

ini dapat memberikan sumbangsih literatur yang kreatif terhadap pengembangan 

teori akuntabilitas di pemerintahan daerah. Tidak hanya bagi Pemerintah, 

penelitian ini juga dapat dijadikan tambahan referensi bagi para akademisi dalam 

mengkaji lebih lanjut tentang pemaknaan dan aktualisasi nilai-nilai falsafah 

tudang sipulung dalam lingkup studi yang lain.  

 

C. Keterbatasan dan Saran 

Hal yang diajukan peneliti berupa keterbatasan dan saran-saran yang ada 

demi perbaikan penelitian selanjutnya. Adapun penelitian ini sebagai penelitian 

kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi, maka masih terdapat 

beberapa keterbatasan peneliti di dalamnya. Pertama, informan yang mewakili 

pihak prinsipal dalam penelitian ini hanya berasal dari satu wilayah kecamatan 

yang ada di Kabupaten Maros, yaitu Kecamatan Camba. Sementara informan 

yang mewakili pihak agen dari beberapa Kepala SKPD belum semua berhasil 

untuk ditemui karena sesuatu dan lain hal, sehingga hanya merekomendasikan 

kepada perwakilannya untuk dijadikan informan penelitian. Kedua, masih 

kurangnya referensi terkait dengan budaya tudang sipulung, sehingga informasi 

atau data yang diperoleh lebih dominan bersumber dari hasil wawancara bersama 

dengan informan sebagai penunjang dalam penelitian.  

Oleh karena itu, berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi 

peneliti di atas, maka diharapkan bagi penelitian-penelitian selanjutnya untuk 

mencari sumber referensi yang lebih tentang budaya tudang sipulung serta lebih 
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memperluas lagi objek penelitian untuk memperoleh data atau informasi yang 

lebih akurat. Selain itu untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih 

baik kedepannya, diharapkan juga bagi seluruh aparatur penyelenggara 

pemerintahan agar lebih meningkatkan pula pemahamannya terhadap budaya-

budaya yang dianut di daerahnya. Bukan hanya sekadar mengetahui arti dari 

budaya yang ada, tetapi lebih memahami esensi dari nilai-nilai yang terkandung 

dalam budaya tersebut. 
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MANUSKRIP PENELITIAN 

Informan: 

a. Aparatur Pemerintah Daerah (wakil agent)  

Informan Nama Jabatan 

 

1 Syamsuddin, S.IP. 

Kepala Bagian Pemerintahan Kantor 

Sekretariat Daerah (Setda) 

Kabupaten Maros 

2 
Andi Samsophyan, 

SE., MM. 

Kepala Badan Pengelola Keuangan 

dan Pendapatan Daerah (BPKPD) 

Kabupaten Maros 

3 Ir. Sartina 

Kepala Bidang Perencanaan dan 

Pengendalian Pembangunan  Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Bappeda) Kabupaten Maros 

4 Prayitno, S.Kom 
Kepala Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Maros 

 

b. Tokoh masyarakat (wakil principle) 

Informan Nama Jabatan 

1 Muhammad Darnis, 

S.Pt. 

Ketua Kelompok Tani Andalan 

(KTNA) Wilayah Kecamatan Camba 

(Budayawan) 

2 Abdul Latif Masyarakat Kelompok Tani 

Matajang II 

3 Abdul Hasyim Masyarakat Umum 

4 Akmal Masayarakat Tokoh Pemuda 
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A. Pertanyaan untuk Pihak Agen 

1. Apa yang anda ketahui tentang akuntabilitas ? 

Informan 1: Kalau saya artikan akuntabilitas itu semacam pertanggung-

jawabannya lembaga-lembaga yang memang diberikan wewenang 

bagaimana mengelola sumber daya-sumber daya publik dengan baik dan 

bisa dipercaya. Begitu lah juga dengan kita ini di bagian pemerintahan, 

kita harus itu tadi yah akuntabel dengan apa saja yang berkaitan dengan 

sistem di pemerintahan artinya pemerintah kan dipilih sama masyarakat 

karena masyarakat juga percaya. Jadi pemerintah juga harus jaga baek-

baekki itu kepercayaannya masyarakat dengan menujukkan akuntabilitas 

itu tadi. 

Informan 2: Sama ji dengan yang kita bilang tadi, akuntabilitas itu adalah 

bentuk pertanggungjawaban, pertanggungjawaban kepada masyarakat atas 

kinerja pemerintah. Tapi kinerja disini bukan apa yang dia kerja tetapi 

menitikberatkan kepada hasilnya. 

Informan 3: Akuntabilitas menurut saya juga pertanggungjawaban yang 

kita realisasikan. Kalau kita di Bappeda itu kan kita punya tugas 

membantu Bupati dalam  hal koordinasi perencanaan, jadi paling tidak yah 

taggungjawab kita sebagai Bappeda menjalankan tugas dan fungsi sesuai 

tupoksi kita sesuai ketentuan yang berlaku. 

Informan 4: Akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban kita bukan 

hanya kepada masyarakat, tapi juga kepada pemerintah yang ada di 

atasnya, dan secara pribadi pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. 

Artinya kita tidak berputus asa untuk berusaha. Seperti misalnya kita 

sudah berusaha untuk menghimbau kepada masyarakat agar senantiasa 

menjaga protkol kesehatan di masa pandemi ini baik melalui sosialisasi 



 

121 
 

langsung ataupun media-media. Akan tetapi betapapun kita sudah 

memberikan informasi-informasi seperti itu kepada masyarakat, namun 

masih ada saja yang tidak mengindahkan. Kalau seperti itu yah kita tidak 

boleh lantas menyerah begitu saja. Karena setiap orang juga kan beda-

beda. Ada mungkin yang cukup sekali saja diberi tahu sudah paham ada 

juga yang harus dua sampai tiga kali baru bisa sadar. Nah itulah yang 

mungkin bisa dikatakan sebagai tawakkal kita kepada Tuhan minimal 

tidak berputus asa untuk berusaha selama masih bisa diusahakan. 

 

2. Bagaimana pandangan anda tentang mekanisme pelaksanaan 

akuntabilitas Pemerintah Daerah yang ada saat ini apakah sudah 

cukup dikatakan akuntabel dalam mengelola pemerintahan atau 

tidak? Dan apakah pemerintah telah melibatkan masyarakat dalam 

perancangan kebijakannya? 

Informan 1: Saya kira akuntabilitasnya sangat terbuka dan bisa 

dipertanggungjawabkan kepada publik, karena kan semua sekarang akses 

sudah bisa dijangkau oleh publik, sehingga akuntabilitasnya sudah bagus. 

Kalau kita ini di bagian pemerintahan akuntabilitasnya itu dalam bentuk 

LPPD yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun 

dan sudah dimuat di media.  

Nah sebagai upaya menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan 

pemerintahan, Pak Bupati itu dalam upacara atau apel pagi selalu beliau 

tekankan kepada seluruh perangkat daerahnya untuk terus saling 

berkoordinasi satu sama lainnya. Tidak hanya sebatas menjalin hubungan 

kerjasama yang baik, tapi juga katanya kita harus saling mengingatkan 

terhadap apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab ta masing-masing 
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dalam menjalankan program atau melayani masyarakat, karena jangan 

sampai kita melaksanakan kegiatan yang nda bisa ki pertanggungjawabkan 

ki ke masyarakat. 

Kalau terkait dengan keterlibatan masyarakat itu, saya kira keterlibatan 

masyarakat itu sudah berjalan mulai dari tingkat dusun atau desa itu 

sampai di kabupaten, pelibatan masyarakat sangat bagus, bisa diliat dalam 

pelaksanaan-pelaksanaan musrenbang dan juga tadi tudang sipulung . 

 

Informan 2:  Untuk mekanismenya, setiap akhir tahun anggaran itu kita 

adakan penyusunan dan pelaporan kinerja kepada Bupati dan 

Gubernur/walikota untuk membandingkan apakah target yang ditetapkan 

sudah sesuai dengan realisasinya atau tidak. Dan disitulah esensinya 

akuntabilitas pemerintah. Jadi laporan kinerja itulah yang menjadi 

pertanggungjawabannya kita sebagai pelaksana tugas dan fungsi di 

pemerintahan daerah selama satu tahun dalam mencapai tujuan. Nah 

kemudian dari pelaporan tersebut kita mendapatkan masukan-masukan 

atau evaluasi dari para stakeholder demi perbaikan kinerja pemerintah 

dalam melakukan pelayanan pada publik. 

Tadi pertanyaannya juga apakah sudah akuntabel atau tidak, iya jadi kalau 

dari saya secara umum dapat mengatakan Pemerintah Kabupaten Maros 

sudah akuntable dalam pengelolaan keuangan. Ini kita lihat sebagai salah 

satu yang menjadi indikator akuntabilitas keuangan daerah itu kan dari 

hasil audit yang diberikan BPK. Nah Alhamdulillahnya Kabupaten Maros 

mendapatkan award dari BPK karena tercatat sudah Sembilan kali dapat 

opini yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tapi yah kembali lagi kita 

evaluasi bahwa opini yang diberikan BPK ini bukan sebagai hadiah yah. 
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Tapi ini merupakan output atau hasil dari prestasi kinerja Pemerintah 

Daerah agar bisa lebih baik lagi.  

Dan untuk masalah keterlibatan masyarakat ini dek, kita sebagai bagian 

dari perangkat daerah itu selalu ditekankan bahwa apa-apa saja yang 

dikerjakan atau diprogramkan, usahakan untuk melibatkan masyarakat 

didalamnya. Apalagi kalau memang sudah menyangkut penggunaan dana. 

Masyarakat harus tau betul dikemanakan itu uang. Dan kita ini di Badan 

Keuangan juga sudah mengikuti prosedur pelaporan dana itu. Contoh 

misalnya untuk perbaikan jalan, Pemerintah Daerah sendiri itu telah 

menyetujui untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengerjaannya 

supaya apa, supaya masyarakat tau juga berapa dana keluar untuk itu dan 

bagaimana kualitas kerja pemerintah. Biar tidak ada lagi yang ribut-ribut 

masalah dana itu digunakan untuk apa. Karena persoalan dana itu sensitif 

yah. Jangan sampai dikira lagi pemerintah main curang padahal 

kenyataannya kita lakukan semua untuk masyarakat juga. 

 

Informan 3: Sebuah kesyukuran bagi kita masyarakat Kabupaten Maros 

selama beberapa periode pemerintahan ini, alhamdulillah bisa dibilang 

bahwa pengelolaan sumber dana publik dalam APBD itu sudah 

akuntablelah menurut saya yah. Bisa diliat baru-baru ini kita adakan 

pembangunan jalan tani di beberapa kecamatan supaya memudahkan akses 

jalan petani menuju sawah atau ladangnya. Dan masih banyak juga yang 

sudah dilakukan pemerintah, adami juga itu pembangunan irigasi di 

Kecamatan Bantimurung karena masyarakat di sana kadang masih susah 

melakukan pengairan untuk sawahnya, makanya di bangun di sampingnya 

jalan poros Maros-Bantimurung itu irigasi supaya juga tidak banjirmi lagi 
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di jalan kalau musim hujanki. Nah pembangunan-pembangunan itu juga 

atas usulan masyarakat yang sudah disepakati bersama pemerintah dalam 

musyawarah tudang sipulung juga dalam musrenbang-musrenbang yang 

dilakukan setiap tahunnya. 

Jadi untuk menyerap aspirasi masyarakat itu saya kira sudah cukup 

dilakukan pemerintah dengan baik. Karena setiap tahunnya itu kita da 

program Musrenbang dan salah satunya juga tadi itu tudang sipulung yang 

memang menjadi budaya kita. dalam pelaksanaanya misal di Musrenbang 

tingat desa, diundang semua aparat desa sampai ketua RT/RW, tokoh 

masyarakat, tokoh agama, pemuda-pemuda juga untuk bahas apa-apa saja 

yang  sekiranya bisa dilakukan selama satu tahun kedepan. Disitu supaya 

terbuka juga kan jadi bukan hanya Pemerintah yang rancang semua 

program tapi juga masyarakat melalui musaywarah-musyawarah seperti 

itu. 

 Nah selanjutnya kalo sudah mi tadi itu dimusyawarahkan di tingkat desa, 

diajukanlah ke kecamatan untuk pengesahan apa dan sebagainya sesuai 

program-program yang direncanakan dari desa tadi, lengkap mi juga 

dengan angaran-anggaran yang sekiranya dibutuhkan untuk kemudian 

dilaporkan ke kabupaten. Jadi disitu dek mungkin bisa diliat bahwa dari 

awal masyarakat sudah taumi memang misanya uang itu mau diapakan 

nantinya. 

 

Informan 4: Akuntabilitas mungkin mirip-mirip juga sama yang 

dikatakan transparansi di‟ cuman bedanya kalau transaparansi itu 

pemerintah terbuka sama masyarakat, seperti kita di Diskominfo ini 

diamanatkan sama pak Bupati untuk memberikan informasi yang jelas dan 

bisa diakses masyarakat dengan baik. Kalau akuntabilitas lebih kepada 
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bagaimana pemerintah bisa bertanggungjawab dengan keputusan yang 

diambil supaya tidak merugikan masyarakat, bertanggungjawab dengan 

infromasi-informasi yang kita keluarkan supaya masyarakat juga bisa tau 

terkait dengan program-program yang akan dibuat atau dibangun 

Pemerintah di daerah. 

 

3. Tudang sipulung  adalah salah satu bentuk kearifan lokal yang masih 

rutin dilakukan masyarakat di Kabupaten Maros. Dalam kegiatan 

tudang sipulung terdapat nilai-nilai kebaikan yang kerap dijadikan 

pegangan hidup masyarkat Bugis diantaranya yaitu keteguhan 

(getteng), jujur dalam perbuatan (lempu’), jujur dalam perkataan 

(ada tongeng), saling menghormati dan menghargai (sipakatau), dan 

selalu berserah diri kepada yang kuasa (Mappesona ri Pawwinruk 

Seuwae). 

Bagaimana pendapat anda mengenai tradisi tudang sipulung  tersebut 

dan nilai-nilainya dan bagaimana pula pendapat anda jika seorang 

pemerintah atau pemimpin menjadikan nilai-nilai dari budaya tudang 

sipulung sebagai semboyan dalam melakukan tugas pemerintahan? 

Informan 1: Pelaksanaan tudang sipulung sebagai tradisi di daerah kita ini 

apabila dicermati lebih jauh itu ternyata sangat berperan dalam mengawal 

sistem pemerintahan yang berjalan sehingga dapat mencegah pengambilan 

keputusan sepihak oleh aparatur pemerintah untuk memperkaya dirinya 

sendiri. Karena tudang sipulung  ini kan berupa musyawarah untuk 

memperoleh mufakat, tidak untuk memenuhi kepentingan pribadi sehingga 

wajar apabila masih dilaksanakan sebagai kearifan lokalnya kita sampai 

sekarang. 
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Mengenai niai-nilainya itu saya kira sangat baik, karena seorang pemimpin 

memang harus getteng, harus jujur, menghargai, dan sebagainya. Kalau 

saya maknai satu-satu Getteng itu berarti tegas atau berani mengatakan 

yang sebenarnya, kalau salahki yah bilang salah, kalau benar yah 

bilangnya benar. Jadi saya kira seorang pemimpin itu perlu getteng dalam 

memberikan perintah dan mengambil keputusan, supaya bisa dijadikan 

panutan juga oleh bawahan nantinya. Di bagian pemerintahan ini saya 

sebagai Kepala Bagian juga harus tegas dalam bertindak tapi tidak otoriter 

juga yah artinya tegas dalam hal yang baik lah. Karena kalau tidak tegas ki 

menindaki orang yang berbuat salah misalnya, berarti semacam ada 

pembiaran begitu kepada orang tersebut. Contoh misalnya ketika ada 

pegawai atau staf yang datang terlambat terus tanpa disertai dengan alasan 

yang jelas, mau tidak mau saya akan tegur dan suruh menghadap. Karena 

teguh yah itu apabila hal itu memang harus dilakukan, maka apapun 

resikonya yah harus dilaksanakan. Apalagi tadi? Lempu‟ di‟. Iya  Lempu‟  

itu lurus. Biasa orang bilang taroi malempu‟ artinya kasi lurus ki. Jadi 

kalau dikaitkan dengan perbuatan menunjukkan sebuah perilaku yang 

tulus diberikan tanpa ada maksud apa-apa.  

Dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja 

pemerintah, bagusnya memang juga kita mulai dari sikap saling 

menghargai satu sama lain atau sipakatau itu tadi. Apalagi dek di 

lingkungan pemerintahan seperti ini, biasa ada orang yang semena-mena ki 

dengan orang lain. Tidak na liat manusia mi lagi orang lain apakah karena 

jabatannya atau harta yang dia sudah miliki. Nah itu mi biasa yang kasi 

rusakki juga hubungan masyarakat dengan Pemerintah. Karena kalau 

begitu mi tambah na kritik lagi pemerintah. Dan terakhir tadi istilahnya 
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mappesona. Iya saya kira itu sudah menjadi keharusan untuk senantiasa 

melibatkan Tuhan dalam setiap hal yang kita akan lakukan, termasuk 

dalam proses penyelenggaraan pemerintahan juga. Karena apapun yang 

kita lakukan kalau niat karena Allah, insyallah itu yang jadi berkah. 

Jadi saya kira nilai budaya tudang sipulung ini jika dielaborasi dalam 

kepemimpinan itu sangat bagus. Dan itulah ciri khas kita yah di Sulawesi 

Selatan, budaya kita dan itu suatu hal yang sakral dilakukan setiap 

tahunnya sehingga banyak nilai-nilai yang sangat bagus. 

Informan 2:  Iya tudang sipulung itu sama seperti pelaksanaan 

Musrenbang yang memang jadi rutinitas masyarakat setiap tahunnya. 

Cuman bedanya kalau tudang sipulung itu kebanyakan pada masalah 

pertanian yah. Tapi saya harapnya kedepan nanti tudang sipulung bisa 

juga lebih luas lagi pembahasan di dalamnya. 

Terkait nilai-nilainya ini saya sendiri sangat bagus, karena memang itulah 

yang diharapakan terjadi. Sebenarnya saya juga bukan asli orang Bugis, 

tapi sedikit banyaknya yang saya tau  itu tentang lempu‟ adalah perbuatan 

yang lurus atau perilaku yang benar dalam artian tidak curang ketika 

melakukan suatu hal, kurang lebih mungkin seperti itu yah. Untuk masalah 

nilai-nilai Bugis semacam ini, sekali lagi bahwa saya juga bukan asli 

Bugis yah tetapi misalnya jika getteng itu berarti tegas atau teguh dengan 

pendirian, maka saya rasa ini sangat bagus dan penting untuk dimiliki 

setiap orang apalagi bagi penyelenggara negara atau pemerintahan, karena 

mereka itu harus tegas dan konsisten dalam bertindak sesuai aturan-aturan 

yang ada. Termasuk dalam pelaporan keuangan, kalau kita tidak konsisten 

melaporkan yang sebenarnya, maka susah untuk kita dapat yang namanya 
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kepercayaan. Apalagi banyak sekarang di dengar pejabat-pejabat publik di 

OTT lah apa lah. Nah kearifan lokal-kearifan lokal semacam tudang 

sipulung inilah yang dibangun supaya kembali seperti dulu, seperti orang 

tua kita dulu sangat memegang ucapannya. Dan saya rasa nilai-nilai tadi 

itu sudah sejalan dengan akuntabilitas yang ada di Pemerintah Daerah saat 

ini. 

Informan 3:  Jadi di Kabupaten kita ini setiap tahunnya diadakan 

musyawarah pembangunan (Musrembang) seperti halnya musayawarah 

adat tudang sipulung juga masyarakat diundang dan diikutsertakan untuk 

menyampaikan pendapat atau aspirasinya secara langsung tentang apa-apa 

saja yang mereka butuhkan di wilayahnya dan meyampiakan juga usulan-

usulannya mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh aparat pemerintah 

demi kelancaran dan keberhasilan dalam pembangunan daerah.  

Dalam melakukan perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Maros 

ini kita lebih melihat pada apa yang memang menjadi kebutuhan 

masyarakat sarana dan prasarana apa yang mereka butuhkan dan kita juga 

tetap melakukan pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Maros. 

Untuk musyawarah adat tudang sipulung atau biasa juga di bilang appalili 

kita dari Bappeda sendiri sering juga diundang untuk hadir sebagai 

perwakilan Pemerintah Daerah untuk mensosialisasikan perencanaan-

perencanaan atau pembangunan yang akan dilaksanakan setahun kedepan. 

Kemudian pihak-pihak yang hadir disitu bisa memberikan tanggapan atau 

masukannya tentang apa yang kita paparkan tadi. Kalau kita senantiasa 

memegang prinsip lempu‟ maka seiring dengan apa yang kita tunjukkan 

kepada masarakat itu mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat 
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kepada pihak pemerintah. Contoh kita memegang prinsip nilai lempu‟ 

kalau kita di Bappeda sendiri dalam memprogramkan ataupun 

melaksanakan sebuah pembangunan, maka kita selalu mengimput semua 

aspirasi-aspirasi masyarakat. Apalagi sekarang ini kita gunakanmi yang 

namanya SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) disitu semua 

terekam aspirasi-aspirasi masyarakat dari tingkat desa, kecamatan, 

maupun kabupaten yang kita input sesuai kebutuhannya tanpa ada yang 

ditutup-tutupi. Dan di situlah kita saling menghargai apa yang masyarakat 

sampaikan kita terima dengan baik, kita dengarkan, dan musyawarahkan 

bersama-sama. Karena itu tadi yang kita junjung sipakatau, sipakalebbi, 

saling memanusiakan dan saling menghargai.  

Dan dalam nilainya juga tadi ada nilai ada tongeng yah.. saya rasa ini juga 

sangat penting sekarang untuk benar-benar di pegang pemerintah juga 

dengan diri kita pribadi tentunya. Karena Ada tongeng sama artinya 

dengan jujur dalam perkataan, dimana kita mengucapkan sesuatu hal yang 

tidak berlawanan dengan hati nurani kita. Dan saya rasa kejujuran itu 

adalah induk dari setiap kebaikan, karena kalau selalu ki berusaha jujur, 

InsyaAllah itu selalu ki juga dipertemukan dengan sesuatu yang baik. 

 

Informan 4:  Tudang sipulung ini kearifan lokal yah di Kabupaten Maros 

yang berjenjang pelaksanaannya juga. Dari tingkat desa, kecamatan, 

kabupaten dan seterusnya. Dan seharusnya memang seorang pemimpin itu, 

nilai-nilai kearifan lokal yang ada itu harus bisa di iplementasikan, 

diterapkan. Nah kalau posisi kita dalam tudang sipulung itu kita duduk 

bersama, duduk sama rata tidak ada hierarki atasan atau bawahan lagi, 

karena yang kita cari adalah  keputusan bersama. Kalau keputusan sudah 
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kita dapat harus kita teguh, komitmen, dan sebagainya termasuk juga jujur 

atau lempu‟.  

Kalo kita lempu‟ berarti kita juga harus menyampaikan ada tongeng atau 

berkata yang sebenar-benarnya, tidak ditambah dan juga tidak dikurangi. 

Dan saya rasa ini utama dulu yang harus dimiliki masing-masing orang. 

Apalagi kita aparatur pemerintah di bagian komunikasi dan infromasi. Kita 

dituntut untuk menyampaikan informasi-informasi terkait pemerintahan 

apakah melalui media ataupun penyampaian langsung di masyarakat 

secara jujur, berdasarkan fakta. Kapan-kapan masyarakat dapat informasi 

tidak sesuai sama faktanya, itulah yang bisa menurunkan kepercayaan 

masyarakat kepada kinerja pemerintah. 

B. Pertanyaan untuk Pihak Prinsipal 

1. Bagaimana pemahaman anda terkait kearifan lokal tudang sipulung  

yang sudah menjadi tradisi di Daerah Kabupaten Maros? 

Informan 1: Tudang sipulung memang sudah menjadi forum komunikasi 

antara pemerintah dengan masyarakat, khusunya masyarakat petani di 

Kabupaten Maros. Hasil dari tudang sipulung itu adalah kesepakatan 

antara pemerintah dengan masyarakat tadi dalam hal penentuan rencana 

waktu para petani mulai turun ke sawah, juga kesepakatan tentang 

teknologi apa yang mau dipakai, atau biasa juga masalah fasilitas 

pertanian yang dibutuhkan masyarakat.   

Musyawarah tudang sipulung sekarang itu pelaksnaanya sudah bertahapmi 

diawali dulu dengan pelaksanaan tudang sipulung di tingkat desa, 

kemudian ke tingkat kecamatan, dan berlangsung lagi di tingkat 

kabupaten. Baru-baru juga ini sudah dilaksankan, kalau di Kabupaten 
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Maros itu bulan-bulan November sampai bulan Desember pelaksanaanya 

tudang sipulung, sebelum memasuki waktu tanam pertama di bulan 

Januari. 

Informan 2: Tradisi tudang sipulung di wilayah kita ini sudah 

berlangsung dari dulu dan memberikan pengaruh yang besar bagi 

kesejahteraan petani, bisa dilihat dari meningkatnya hasil panen rata-rata 

petani sehingga ada peningkatan kesejahteraan juga bagi kita para petani. 

Sekiranya jika tudang sipulung tidak dilaksanakan maka kita para petani 

ini langsung saja turun ke sawah tanpa mempertimbangkan faktor-faktor 

seperti kondisi cuaca, jenis bibitnya atau takaran pupuk tanamannya yang 

bisa mempengaruhi hasil panen. 

Informan 3: Tudang sipulung di daerah kita ini bisa juga dibilang sebagai 

musyawarah tani yang punya nilai dan tujuan yang menurut saya 

makessing, karena semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini mereka 

dapat meyampaikan saran maupun keluhan-keluhan mereka untuk 

dicarikan solusi bersama. 

Informan 4: Tudang sipulung  bagi kita masyarakat kelompok tani jelas 

menjadi media untuk memberikan partisipasi ta juga dalam program-

program pemerintah yang berkaitan dengan masalah pertanian. 

2. Bagaimana sebanarnya makna dari nilai-nilai budaya tudang sipulung 

yang paling Anda ketahui? 

Informan 1: Kalau kita telursuri makna budaya ini, makanyanya itu 

sangat dalam . Saya uraikan satu-satu. Pertama Getteng bisa dibilang teguh 

pada pendirian atau konsisten, artinya getteng itu konsistenki dalam hal 
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kebaikan, orang biasa juga istilahkan getteng itu tidak bicara dua kaliki 

sama orang lain. Getteng itu dapat diaerikan sebagai keteguhan dalam 

memang ucapan. Artinya kalau bilang A yah A bukan B atau C kalau 

orang Bugis itu sebut sebagai tau monroi adanna, orang yang memegang 

ucapannya. Lempu‟  adalah sebuah istilah Bugis yang menunjukkan suatu 

tindakan yang jujur, kita itu dibilangiki tau malempu‟ kalau kita mampu 

berbuat atau bertindak sebagaimana dengan hak dan kewajiban yang kita 

emban. Jadi kita tidak mengambil haknya orang lain dan juga tidak 

mengabaikan kewajibanta kepada orang lain.  

Kemudian ada tongeng, dalam bahasa Bugis kata tongeng itu berarti benar 

atau bersunggung-sungguh. Kalo ada itu maksudnya perkataan. Jadi ada 

tongeng itu maksudnya perkataan yang benar, perkataan yang sunggung-

sungguh. Nah ini berlawanan dengan istilah Belle atau biasa orang bilang 

pabbelleng  artinya itu pembohong atau bicara yang tidak sama dengan 

yang sebenarnya.  

Terakhir mappesona ri Pawwinruk seuwae, istilah  ini sangat dalam 

maknanya nak. Karena inimi yang seharusnya menjadi landasan kita dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari sebagai hamba Allah SWT. karena kita ini 

manusia nak tidak pernah ki tauki apa yang akan terjadi sama kita toh. 

Harus kita sadar bahwa kita ini manusia punya keterbatasan sementara 

Allah SWT. kan tidak terbatas kuasa-Nya. Jadi apapun yang mau kita 

lakukan, kita serahkan hasilnya pada Tuhan. Samami dalam tudang 

sipulung  ini, kita hanya merencanakan semua kapan waktu tanam yang 

baik, kapan waktu panennya, dengan harapan bisaki dapat hasil panen 

yang bagus nantinya, tapi kalau ternyata hasilnya tidak bagus, tidak juga 
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memuaskan, yah itu semua sudah menjadi kehendak Tuhan yang harus 

kita syukuri. 

Informan 2: Sipakatau  memang sudah menjadi prinsip kita sebagai orang 

Bugis, yaitu sipakatauki ta sipakalebbi to artinya kita ini hidup 

bermasyarakat saling memanusiakan dan juga saling menghargai satu 

sama lain tanpa membeda-bedakan lagi agama, suku, pangkat atau jabatan 

bahwa iya‟ puangnga iko ata o. 

Kemudian istilah mappesona ki ri Pawinruk e ini merupakan istilah-istilah 

pappaseng dari orang tua-orang tua kita dulu. Mappesona ki artinya kita 

pasrahkan semua yang sudah kita usahakan kepada kehendaknya Tuhan. 

Kurang lebih seperti itu arti kata Mappesona ini. 

Informan 3: Kalau saya artikan saja nilai lempu‟ itu perbuatan yang jujur. 

ada itu istilahnya orang dulu begini ada mappabbati gau‟, gau‟ e 

mappannessa tau. Artinya itu berbuat yang benar menunjukkan bahwa dia 

adalah manusia yang dapat dipercaya, kurang lebih seperti itu. Jadi pada 

dasarnya nak lempu‟ itu jujur dan bisa dipercaya. Jadi kalo jujur ki orang 

juga akan percaya sama kita. 

 

3. Bagaimana akuntabilitas Pemerintah Daerah di Kabupaten Maros 

dan bagaimana kebudayaan tudang sipulung dapat memaknai tata 

kelola pemerintahan yang bertanggungjawab? 

Informan 1: Tudang sipulung bisa dibilang sebagai tempatnya petani 

mendiskusikan masalah-masalah pertanian yang dihadapi para petani di 

lapangan. Kalau di tingkat Kabupatenmi itu diadakan, biasanya perwakilan 

masyarakat tani dari masing-masing kecamatan tampil didepannya Pak 
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Bupati, tamu undangan, dan narasumber yang hadir untuk memaparkan 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi, kemudian diberikanlah saran-

saran atau solusi dari berbagai petimbangan sehingga diperoleh hasil yang 

sesuai dengan yang diharapkan bersama. Disitulah uniknya tradisi kita ini, 

karena dapat mencegah timbulnya kesalahpahaman antara masyarakat 

dengan pemerintah sehingga bisa sejalan. Jadi tujuan diadakannya 

musyawarah tudang sipulung itu untuk memperoleh persetujuan bersama, 

artinya apa yang menjadi kepentingan bersama setelah musyawarah maka 

itu juga lah yang menjadi keputusan final untuk dibawa ke musyawarah 

tudang sipulung di tingkat selanjutnya . Dan nilai-nilai tudang sipulung 

yang kita sebutkan tadi saya rasa sudah ditunjukkan Pemerintah kepada 

masyarakat. Karena itu belum pernah selama yang saya tau hasil 

keputusan yang diambil bersama diubah oleh Pemerintah, iye saya kira 

begitu 

Informan 3: Kalo dibilang bertanggungjawab itu sudah ada. Artinya ada 

perubahan lah semenjak Bupati kita yang sekarang ini menjabat. Bukti 

fisiknya itu bisa diliat kayak jalanan kabupaten itu di Kappang yang dulu 

berlubang-lubang sudah mi saya liat di aspal lagi, banyak juga saluran 

irigasinya masyarakat sudah diperbaiki. Dan juga untuk pemberdayaan 

masyarakat juga sudah bagus. Bisa diliat hampir semua kecamatan sudah 

mulai mi aktif Karang Tarunanya, sering ada lomba-lomba kepemudaan, 

adami juga semua Majelis Taklim sama ibu-ibu PKK juga sudah adami. 

Secara keseluruhan cocokmi dengan yang dilakukan pemerintah, ada 

memang musyawarah-musyawarah yang dilaksanakan. Tapi kan disitu 

ndak semua masyarakat bisa hadir, perwakilan-perwakilan ji dan hanya 
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beberapalah, tidak menyeluruh sehigga tidak semua masyarakat juga tauki, 

itu tonji yang dikasi tau sama perwakilan-perwakilan yang hadir. Jadi 

kalau begitumi ndak ditaumi juga semua masyarakat kalau itu dana yang 

sudah direncanakan terpakai betul ji kah sesuai target atau ndak. 

Informan 4: Kinerja Pemerintah Daerah sekarang ini alhamdulillah 

bagusji, kalo dibilang akuntabel yah bisami lah dipertanggungjawabkan 

karena adaji tawwa bisa diliat sekarang banyakmi pembangunan-

pembangunan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat salah 

satunya itu tadi melalui pengusulan dalam musyawarah tudang sipulung. 

Tapi biarki begitu tetap harus dilakukan juga pengawasan dalam 

pengelolaan pemerintahan. Karena masih ada juga beberapa masyarakat 

yang istilahnya belum pro dengan pemerintah. Apalagi banyakmi beredar 

berita-berita penyelewengan dana publik oleh aparatur pemerintah itu 

sendiri toh. Makanya tetapki perlu pengawasan dan perencanaan-

perencanaan yang lebih bagus lagi untuk pembangunan daerah, supaya 

masyarakat juga bisa memberikan kepercayaannya secara penuh kepada 

pemerintah.  

Dan sebenarnya mau-mau jki juga ikut disemua kegiatannya pemerintah 

kalo memang dibutuhkan ki toh apalagi kita ini yang masih muda-muda 

juga lah kalau memang dibutuhkan keikutsertaanta. Tapi begitumi biasa 

yang bikin malas ki juga itu karena kadang ada staf atau aparat-aparat yang 

kalo minta ki pelayanan biasa dibeda-bedakan kasian, yang didahulukan 

biasa kalau yang ada ji kenalki istilahnya pake jalur ordal (orang dalam), 

nah sementara yang tidak adami kasian kenalki iya lama i juga baru 

dilayani. Nah yang begitu-begitunya mi juga perlu lah sedikit dibennhi 
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sama aparatur pemerintah supaya lebih merata dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. 
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