
ANALISIS KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT LANGNGE-LANGNGE 

TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI 

KECAMATAN HERLANG KABUPATEN BULUKUMBA 

(Perspektif Siyasah Syar’iyyah) 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum 

Jurusan Hukum Tata Negara Pada Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Alauddin Makassar 

 

Oleh : 

 

SULTAN SALAHUDDIN S 

NIM: 10200118127 

 

 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  

MAKASSAR  

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYARIYYAH) 

2022 



 
 

ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

 Nama  : Sultan Salahuddin S 

Nim  :10200118127 

Tempat/Tanggal Lahir   : Makassar 22 Juni 2000  

Jurusan   : Hukum Tata Negara 

Fakultas   : Syariah dan Hukum 

Alamat   : Tamallaeng Kec. Bontonompo 

Judul Skripsi    : Analisis Kedudukan Lembaga Adat 

Langnge-Langnge Terhadap 

Penyelenggaraan Pemerintahan di 

Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba 

(Perspektif Siyasah Syar’iyyah) 

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

benar merupakan hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia 

merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau 

seluruhnya , maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum. 

 

 

Gowa, 6 Juni 2023 

Penyusun, 

 

 

Sultan Salahuddin S 

10200118127 

 
  



 
 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

KATA PENGANTAR 

 
Puji Syukur penyusun panjatkan atas kehadirat Allah swt. yang telah 

melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat 

menyelsaikan skripsi ini yang berjudul “Peranan Lembaga Adat Daerah dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Gowa Perspektif Siyasah 

Syar’iyyah” Guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana 

Hukum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

Penyusun menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari 

segala kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati 

penyusun mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca sebagai bahan 

masukan sehingga dapat berguna baik bagi penyusun maupun bagi pembaca pada 

umumnya.  

Mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penyusun serta 

kendala- kendala yang ada, maka penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak 

terlepas dari bimbingan dan dukungan, dukungan, baik itu secara moral maupun 

materil dari berbagai pihak terutama kepada ayahandaku tercinta bapak Sahabuddin 

Siddik Daeng Rombo yang senantiasa bekerja keras dalam membiayai kuliah 

penyusun dan selalu mendukung disetiap langkah anak-anaknya, serta Ibundaku 

tercinta Ibu Nurmi Daeng Kebo, yang selalu mendoakan disetiap langkah anak-

anaknya, memberikan yang terbaik, memberikan semangat dan masukan sehingga 

penyusun selalu bersemangat untuk menyelsaikan studinya di Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar. Penyusun juga tidak lupa mengucapkan banyak 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:  



 
 

v 
 

 

1.  Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A.,Ph.D., Rektor UIN Alauddin 

Makassar, dan Wakil Rektor I, II, III, dan IV UIN Alauddin Makassar. 

2. Bapak Dr.H.Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag., selaku Dekan 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta 

jajarannya. 

3. Ibu Prof.Dr.Kurniati, M.H.I., Ketua Jurusan Hukum tatanegara Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. 

4. Ibu Dr. Hj. Rahmiati, M.pd., Sekretaris Jurusan Hukum tatanegara. 

5. Bapak Prof.Dr. Usman, M.Ag, selaku Dr.Hj. Halimah B, M.Ag, selaku 

Pembimbing II. 

6. Ibu Dr. Andi Tenripadang, S.H, M.H, selaku penguji I, dan Bapak 

Kusnadi Umar, M.H, selaku penguji II. 

7. Para narasumber dikantor kecamatan Herlang, secretariat Lembaga adat 

langnge-langnge dan masyarakat kecamatan Herlang yang telah 

memberikan informasi terkait penyelesaian Skripsi ini. 

8. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf akademik dan staf lainya di 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. 

9. Kedua orang tua Penyusun yaitu, H. Sahabuddin Daeng Rombo dan Hj. 

Nurmi Daeng Kebo, yang selalu memberikan dorongan, motivasi dan 

doa kepada penyusun serta telah mengasuh dan mendidik penyusun dari 

kecil hingga dewasa (saat ini). 



 
 

vi 
 

10. Teman-teman di angkatan jurusan Hukum Tatanegara 2018, khususnya 

teman 

kelas Hukum Tatanegara (D) / Kasasi yang selalu mendukung dan 

memotivasi penyusun. 

11. Teman-teman di “Julu’ Boritta”  yang selalu mendukung dan 

memotivasi penyusun. 

12. Kepada saudaraku “sari’battanga’ Junaedi Dembe’ dan Rifai tompo 

terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis. 

13. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan Namanya satu 

persatu yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk 

menyelesaikan skripsi ini, diucapkan banyak terima kasih atas 

pemberiannya. 

Penyusun menyadari  akan kekurangan dan kelemahannya. Semoga dengan 

bantuan yang penyusun terima selama ini akan bernilai ibadah di sisi Allah 

swt. Aamiin. 

 

Gowa, 15 Juni 2023 

Penyusun,` 

 

 

Sultan Salahuddin S 

NIM: 10200118127 



 
 

vii 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL  .....................................................................................  i 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI. ...................................................... ii 

KATA PENGANTAR . ................................................................................. iii 

DAFTAR ISI  ................................................................................................. vi 

ABSTRAK  ..................................................................................................... xiii 

BAB 1 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang   ............................................................................... 1 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus ............................................ 5 

C. Rumusan Masalah ........................................................................... 6 

D. Kajian Peneliti Terdahulu   .............................................................. 7 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian   .................................................. 10 

BAB II TINJAUAN TEORITIS  

A. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan   .................................. 9 

B. Sistem dan Bentuk Penyelenggaraan Pemerintahan   .................... 14 

C. Lembaga Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan   .................. 17 

D. Lembaga Adat Perspektif Siyasah Syar’iyyah  .............................. 30 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian ............................................................. 37 

B. Pendekatan Penelitian  ..................................................................... 38 

C. Sumber Data  ................................................................................... 38 

D. Metode Pengumpulan Data  ............................................................ 39 

E. Istrumen Penelitian  ......................................................................... 40 



 
 

viii 
 

F. Teknik Pengolahan dan Analisi Data 41 ......................................... 41 

BAB IV HASIL PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ............................................... 43 

B. Peran Lembaga Adat Langnge-Langnge Terhadap 

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Herlang  ......... 46 

C. Kedudukan Lembaga Adat Langnge-Langnge dalam Pemerintahan 

Di Kecamatan Herlang . ............................................................. 52 

D. Pandangan Siyasah Syariyyah Terkait Lembaga Adat Langnge-

Langnge di Kecamatan Herlang  ................................................ 57 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan  ............................................................................... 60 

B. Implikasi Penelitian  ................................................................... 61 

  



 
 

ix 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

1. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf 

latin dapat dilihat dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zal z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع
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 gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 qaf q Qi ق

 kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 mim m Em م

 nun n En ن

 wau w We و

 Ha h Ha ه

 hamzah , Apostrof ء

 Ya y Ye ى

Hamzah  (ء)  yang  terletak  di  awal  kata  mengikuti  vokalnya  tanpa  

diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 

tanda („). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tuggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا ´

 Kasrah I I ا¸´

 ḍammah U U ا ´

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā‟ ai a dan i يٴ 

 fatḥah dan wau au A dan u ٴۇ
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakatdan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Tā‟ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭah 

diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata 

itu terpisah, maka tā‟ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd (  ّ  ), dalamtransliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ى ber- 

tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى) maka ia 

ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

6. kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

(alif lam ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

 

. . .  | ا   .  ا´…I…ى.
fatḥah dan alif atau 

yā‟ 

 
Ā 

a dan garis di 

atas 

 

 ى
 

Kasrah dan yā‟ 
 

I 
i dan garis di 

atas 

 

 ˚و

 

ḍammah dan wau 

 

Ū 
u dan garis di 

atas 
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yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

1. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan („) karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

2. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, 

dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

3. Lafẓ al-Jalālah (ا  ( هللا

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasanominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. 

4. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 
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dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 

tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 

untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik 

ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan 

DR).Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah  

Swt    = subḥānahū wa ta„ālā 

saw. = ṣallallāhu „alaihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w. = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3:4  

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : 

Sultan Salahuddin S 

Nim : 

10200118127 

Judul :Kedudukan Lembaga Adat Langnge-Langnge Terhadap 

Penyelenggaraan Pemerintahan  di Kecamatan Herlang Kabupaten 

Bulukumba (Perspektif Siyasah Syar’iyyah) 

Pokok masalah dari penelitian ini adalah kedudukan Lembaga adat 

Langnge-langnge terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Herlang 

kabupaten Bulukumba dalam perspektif siyasah syar’iyyah dan kemudian dibagi 

menjadi tiga sub pembahasan yaitu (1) Bagaimana peran Lembaga Adat Langnge-

langnge terhadp penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Herlang Kabupaten 

Bulukumba ? (2) Bagaimana kedudukan Lembaga Adat Langnge-langnge dalam 

pemerintahan Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba ? (3) Bagaimana 

pandangan Siyasah Syar’iyyah terkait Lembaga Adat Langnge-langnge di 

Kecamatan Herlang ? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan sosiologis dan pendektan syar’i. Sumber data primer dan sumber data 

sekunder. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui 

observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Tehnik pengolahan data 

dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, pengambilan 

keputusan dan editing. Tehnik analisis data yang digunakan analisis kualitatif atau 

data yang dikumpulkan besifat deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Lembaga Adat Langnge-langnge 

di Kecamatan Herlang sangatlah berperan penting dalam membantu pemerintah 

dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kecamatan Herlang seperti 

menyelesaikan konflik diantara masyarakat dan sebagai tempat mediasi masyarakat 

adat yang dimana Lembaga adat ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan 

tersebut. (2) kedudukan Lembaga Adat Langnge-langnge dalam pemerintahan 

kecamatan Herlang adalah sebagai mitra pemerintah guna megatur, mengurus dan 

menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat 

istiadat dan Hukum Adat yang berlaku. (3) Dalam pandangan Siyasah Syar’iyyah 

dari segi perannya, peranannya lembaga adat mengenai partisipasi politik dalam 

pemilihan pemimpin dalam hal ini ulil amri adalah lembaga adat dan pemeritah 

desa mengadakan musyawarah yang baik kepada masyarakat mengenai Pemilihan 

Kepala Pemerintah agar terjalinnya hubungan yang baik antara masyarakat dan 

Pemimpin seperti dalam Surah An-Nisa 59, karna yang mana tujuan dari lembaga 

adat itu sendiri selain menjaga dan melestarikan adat istiadat, dan juga untuk 

kemaslahatan masyarakat. 
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Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman mengenai 

peran Lembaga adat serta hubungan kerja sama antara Lembaga Adat dan pihak 

pemerintah, selain itu juga memberikan pemahaman kepada generasi muda 

mengenai pentingnya melestarikan adat dan budaya.
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah Negara yang menganut asas d esentralisasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada daerah 

untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sebagaimana tercantum dalam pasal 18 

Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten 

dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan 

daerah, yang diataur dengan Undang-Undang.1 

Sementara itu dalam konteks otonomi daerah, otonomi yaitu memberikan 

kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara 

proporsional, yang diwujudkan dengan Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan 

Sumber Daya Nasional serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sesuai 

dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan 

serta potensi dan keaneka ragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka 

NKRI. Dalam kaitannya dengan politik dan pemerintahan, Otonomi Daerah berarti 

self government atau condition of living under one’s own lows.2 Artinya otonomi 

Daerah adalah daerah yang memiliki legal self sufficiency yang bersifat self 

government yang diatur dan diurus oleh own laws.Dapat diartikan juga bahwa 

Otonomi Daerah adalah “Hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan 

                                                             
1 Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.  
2 S. H. Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Dearah, (Jakarta : Pustaka Sinar 

harapan, 1999), h. 2 
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mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku”. Sedangkan Daerah Otonom adalah “Kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI (Negara 

Kesatuan Republik Indonesia) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.3 

Didaerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah. 

Oleh karena itu didaerahpun pemerintah akan bersendi pemusyawaratan. 

Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan desentralisasi, memposisikan pemerintah 

daerah untuk dapat merumuskan kebijakan sesuai dengan kondisi dan derah 

masing-masing yang memberi peluang dan kesempatan kepada daerah untuk 

menyesuaikan sestem pemrintahan terendah kekhasan, dan kearifan lokal 

masyarakat setempat. 

Selanjutnya dalam pasal 18 (B) ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang 

ditentukan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang “  seperti halnya yang Lembaga Adat 

yang ada di Kecamatan Herlang. 

Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bulukumba, terdiri dari berbagai 

suku dengan adat yang berbeda-beda. Keberagaman ini banyak dijumpai pada adat 

                                                             
3 Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan, h. 27 



3 
 

 
 

dan tradisi yang berlaku pada pemerintahan daerah, dengan semboyan Bineka 

Tungal Ika yang sangat penting dalam membentuk adat daerah dan mewujudkan 

persatuan dan kesatuan bangsa, sangat bermanfaat bagi pengelolaan. Tentu saja, 

sebagai agama mayoritas di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, kepatuhan 

terhadap syariat Islam harus ditekankan. Komunitas masyarakat adat atau lembaga 

adat yang tersebar di berbagai lokasi merupakan unit sosial yang secara tipikal 

menjunjung tinggi sistem nilai budaya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. 

Adanya pranata yang menginisiasi atau mengatur pelaksanaannya di masyarakat 

merupakan ciri lembaga keagamaan yang secara khas menjaga dan memelihara 

suatu sistem nilai budaya yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari 

berupa norma adat yang telah diwariskan sejak dahulu kala, generasi ke generasi. 

Salah satu contohnya adalah lembaga adat. 

Lembaga adat sebagai wadah organisasi pemusywaratan untuk menampung 

dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, menyelesaikan berbagai 

persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat yang berkenaan dengan hukum 

adat-istadat. Adanya Lembaga adat pun disetiap daerah menciptakan hubungan 

yang demokratis, harmonis, dan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka 

menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah, dan kesejahteraan 

masyarakat. Lembaga adat merupakan Lembaga yang menyelenggarakan fungsi 

adat.4 

                                                             
4 Sabaruddin sa “Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pemerintahan-Adat Istiadat Sastra 

Bahasa” (Jakarta: Buletin Way Lima Manjauh), h. 240 
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Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakat, dalam hal ini Andi Agung Mappiwali 

resmi  dikukuhkan sebagai ketua Lembaga Adat Langnge-Langnge dan 

menyandang gelar Karaeng Langnge-Langnge oleh sombayya ri Gowa ke 38 Andi 

Kumala Idjo dan disaksikan langsung oleh Bupati kabupaten Bulukumba. Dimana 

Lembaga ini berperan penting baik dalam urusan adat-istiadat, pembangunan 

maupun dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah daerah bulukumba 

mengajak seluruh rumpun keluarga yang memiliki pengaruh kultural untuk 

senantiasa dapat berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam membantu 

mewujudkan pembangunan pemerintahan di Kabupaten Bulukumba di segala 

sektor.5  

Dalam kelompok masyarakat adat mereka memiliki kecenderungan untuk 

mempertahankan keberadaan nilai-nilai kemanusiaan yang di dalamnya terdapat 

nilai-nilai budaya, tradisi dan kepercayaan dari nenek moyang mereka yang 

dijadikan sebagai falsafah hidup. Hal ini terlihat pada masyarakat Kecamatan 

Herlang di tengah perkembangan zaman dan bentuk pemerintahan modern. 

Walaupun sebelum kemerdekaan mereka masih menggunakan sistem pemerintahan 

monarki yang mewajibkan rakyat di bawah lindungan kerajaan untuk tunduk dan 

patuh pada aturan dan tradisi yang berlaku, namun setelah kemerdekaan hal ini 

masih dapat kita temukan pada masyarakat adat Herlang yang memiliki bertahan 

hingga saat ini dimana mereka masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional dan 

                                                             
5 “Andi Agung Mappiwali Dikukuhkan sebagai Ketua Adat Karaeng Langnge-Langnge” 

(Diskominfo), Pemkab Bulukumba ( Mei 2022) 
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budaya yang ditinggalkan oleh para pendahulunya di era modern ini, serta masih 

terdapat nilai-nilai dan tradisi serta pemangku adat yang berada di tengah-tengah 

sistem pemerintahan Kecamatan. 

Keberadaan Lembaga adat langnge-langnge di Kecamatan Herlang sangat 

kuat pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, dilihat dari kemampuan 

mengatur dan menjalankan kebiasaan-kebiasaan dan mengurus masalah sosial 

dalam masyarakat secara adat, untuk itu pemimpin dan perangkat adat harus 

memahami hal tersebut dan lebih memkasmalkan perannya yang dapat membantu 

penyelenggaraan pemerintahan. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada Lembaga Adat Langnge-langnge Terhadap 

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Herlang perspektif Siyasah Syariyyah 

2. Deskripsi Fokus  

Agar lebih memahami secara jelas dalam mengidentifikasi masalah, maka 

akan dijelaskan beberapa hal pokok sebagai berikut: 

a. Lembaga Adat Langnge-Langnge 

Lembaga adat merupakan suatu badan organisasi yang memiliki peran serta 

fungsi dalam tatanan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat agar dapat 

terbendungnya sebuah aspirasi masyarakat terhadap pemerintahan di Kecamatan 

Herlang Kabupaten Bulukumba. Lembaga adat tersebut sampai sekarang masih 
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sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di Kecamatan Herlang dan 

tentunya memiiki berbagai tugas pokok dalam membantu pemerintah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. 

b. Pemerintahan Kecamatan  

Penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam 

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan Sebagian kewenangan dari Bupati 

untuk menangani Sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas 

umum pemerintahan. 

c. Siyasah Syariyyah  

Sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan 

bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem Politik yang adil guna 

merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia disegala zaman dan disetiap 

negara. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka penulis merumuskan 

pokok masalah yaitu Bagaimana Kedudukan Lembaga Adat Langnge-langnge 

Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Herlang Kabupaten 

Bulukumba. Agar permasalahan yang teridentifikasi lebih spesifik, maka 

dijabarkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:  
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1. Bagaimana Peran Lembaga Adat Langng-langnge terhadap 

Penyelenggaraan Pemerintahan di kecamatan Herlang Kabupaten 

Bulukumba ? 

2. Bagaimana kedudukan Lembaga Adat Langnge-langnge dalam 

pemerintahan Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba ? 

3. Bagaimana pandangan Siyasah Syariyyah terkait Lembaga Adat Langnge-

langnge  di Kecamatan Herlang ? 

D. Kajian Peneliti Terdahulu 

 Dalam kajian Pustaka, peneliti menggunakan beberapa literatur yang 

berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Anjelina Markus dkk, dalam jurnal nya yang membahas, Peranan 

LembagaAdat dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban masyarakat dii 

DesaSalurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten 

KepulauanSangihe , jurnal ilmu pemetintahan Vol 1 No.1 Tahun 2018 

Pembahasan dalam jurnal ini membahas peran lemabaga adat dalam 

menjaga keamanan di Desa Salurang. Hasil penelitian tersebut diatas 

menunjukka bahwa peran dari lembaga adat yang ada di Desa Salurung 

sudah cukup baik dalam memberikan perasaan yang bebas dari gangguan 

secara psikis maupun fisik, namun demikian lembaga hanya perlu 

melakukan pola perubahan pendekatan kepada kaum milenial kepada 

masyarakat terlebih khusus bagi kaum Muda yang ada di Desa salurang 

yang perlahan mulai terkontaminasi dengan budaya luar yang juga 
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walaupun pelan tapi pasti meninggalkan adat dan budaya daerah salurang, 

peranan yang dimaksud adalah bagaimana lembaga adat mampu 

meyakinkan kepada penduduk yang ada di Desa Salurang bahwa dalam 

menjalankan segala aktifitas diberikan semacam suatu kepastian akan 

realitas yang di jalani. Sementara dalam penelitian ini akan membahas 

tentang Lembaga adat langnge-langnge berpartisipasi aktif dalam 

membantu pemerintahan kecamatan.  

2. Skripsi Rihul Jannah dengan judul Peranan Lembaga Adat Daerah Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Gowa. Penelitian membahas 

mengenai tugas utama yang harus dilaksanakan Lembaga Adat Daerah 

dalam melaksanakan tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaten gowa 

serta untuk mengetahui pandangan siyasah syariyyah mengenai Lembaga 

adat di kabupaten gowa. Penulisan skripsi diatas memiliki banyak kesamaan 

dalam penulisan ini sedangkan perbedaan mendasarnya dimana Lembaga 

adat daerah kabupaten gowa membahas secara umum serta membahas 

penyelesaian konflik terkait terbentuknya Peraturan daerah mengenai 

Lembaga Adat Daerah (LAD) sedangkan dalam penenelitian ini lebih 

spesifik pada Lembaga adat Langnge-langnge yang dimana Lembaga adat 

tersebut tidak termasuk dalam naungan pemerintah daerah dan penelitian ini 

juga membahas kedudukan Lembaga adat langnge langnge dalam 

pemerintahan di kecamatan Herlang kabupaten Bulukumba 

3. Skripsi  Muvita Ayu Anjassari dengan judul Peranan Lembaga Adat Dalam 

Penyelenggaran Pemerintahan Desa Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini 
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membahas bagaimana peranan Lembaga adat dalam melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintahan desa serta mengetahui pandagan hukum 

islam tentang peran Lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan 

desa. Dalam penulisan skripsi diatas memiliki kesamaan dalam penilitian 

ini sementara perbedaan mendasarnya yakni dalam penilitian ini membahas 

lebih dalam kedudukan Lembaga adat langnge-langnge terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Herlang kabupaten 

Bulukumba penelitian ini juga berfokus pada pandangan Siyasah 

Syari’yyah terkait Lembaga adat Langnge-langnge di kecamatan Herlang 

4. Abdullah, Teori Terbentuknya Lembaga Adat, Jurnal Ilmu Hukum, 

Perundang-Undangan dan Pranata Sosial. Vol. 1 No. 1 2016. Dalam jurnal 

ini membahas mengenai cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan 

pemerintahan di Indonesia dan berupa norma-norma yang dipakai 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Jurnal ini juga membahas 

kebiasaan masyarakat kemudian disistematisir dan diatur untuk kemudian 

dituangkan kedalam Lembaga-lembaga yang disahkan oleh penguasa. 

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal membentuk Lembaga adat 

disuatu daerah. Sedangkan yang membedakan yakni peranan Lembaga adat 

terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan penilitian ini juga 

membahas Kedudukan Lembaga adat Langnge-langnge dalam pemerintah 

kecamatan. 

5. Baharuddin Thahir, Paradigma Dan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah, Jurnal Media Birokrasi. Vol.1 No. 1, Oktober 2019. Dalam jurnal 
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ini membahas respons atas paradigma pemerintahan dan administrasi 

supaya eksistensinya semakin bermakna dalam konteks system 

pemerintahan Daerah di Indonesia. Dalam jurnal diatas juga membahas 

konsep inovasi dalam suatu kebijakan yang telah memberikan ruang yang 

cukup kepada pemerintah daerah melakukan berbagai bentuk pembaharuan 

dalam setiap penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga mendapat 

mendukung tercapainya proses good governance. Sedangkan dalam 

penelitian ini membahas kedudukan Lembaga adat langnge-langnge 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dalam penelitian ini 

juga membahas hubungan antara Lembaga adat langnge-langnge dengan 

pemerintahan kecamatan Herlang 

E. Tujuan dan Kegunaan penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui peran  Lembaga Adat Langnge-langnge terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Herlang kabupaten 

Bulukumba. 

b. Untuk mengetahui kedudukan Lembaga adat Langnge-Langngedalam 

pemerintah di kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. 

c. Untuk mengetahui pandangan siyasah syariyyah tentang Lembaga adat 

langnge-langnge di kecamatan Herlang 

2. Kegunaan penelitian 

a. Kegunaan secara teoritis yaitu sebagai sumbangan ilmu pengetahuan 

kepada pembaca untuk mengetahui kedudukan Lembaga adat Langnge-
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langnge terhadap penyelenggaraan pemerintahan dikecamatan Herlang 

Kabupaten Bulukumba. 

b. Kegunaan secara praktis untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan 

penyusun, guna memenuhi syarat akademik dalam penyelesaian studi di 

Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan  

1. Pengertian Kecamatan 

Kecamatan berfungsi sebagai perangkat kabupaten atau kotamadya. Kepala 

daerah adalah perangkat daerah kabupaten atau kota, bukan camat. Peraturan 

daerah mengamanatkan pembentukan kecamatan. Kecamatan adalah perangkat 

daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis daerah yang mempunyai wilayah 

kerja tertentu dan dipimpin oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. 

Dalam struktur organisasi pemerintahan di Indonesia, pemerintah 

kecamatan itu berada dibawah pemerintah kabupoaten/kota dan diatas pemerintah 

desa/kelurahan. Dimasa sebelum berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 1974, 

tentang pokok-pokok pemerintah daerah, Undang-Undang No.22 Tahun 1999dan 

Undang-Undang No.32 Tahun 2004, tentang pemerintah Daerah, pemerintah 

Kecamatan diatur dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No.69/1973 tentang 

pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Kecamatan. Tugas pokok 

pemerintah Kecamatan menurut pasal 2 Kemendagri ini adalah “ Tugas Pokok 

Pemerintah Wilayah Kecamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, 

Urusan rumah tangga Daerah Tingkat II dan Urusan serta tantra sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menurut ketentuan-ketentuan 
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yang berlaku dan menurut ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh 

Bupati/Walikota Kepala Daerah.1 

Pemerintah dapat menyelenggarakan urusannya sendiri atau dapat 

melimpahkan sebagian urusannya kepada aparatur Pemerintah, Wakil Pemerintah 

di daerah, atau kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Daerah. Pemerintah 

juga dapat mendelegasikan sebagian urusannya kepada badan-badan ini. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah Pasal 221 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi : 

1. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka 

meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan 

publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. 

2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda 

Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. 

3. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan 

yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/walikota dan 

DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota 

disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.2 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 21 tentang Kecamatan, 

pemerintah menugaskan Camat sebagai kepala pemerintahan untuk melakukan 

                                                             
1 Bayu Surianingrat, Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Camat, ( Patco: Jakarta-

Surabaya.2017).h.89. 
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
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pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun kegiatan-kegiatan 

pembinaan tersebut meliputi : 

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi 

pemerintahan desa dan Kepala Desa 

2. Memberi bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan 

administrasi desa dan Kepala Desa  

3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau Desa 

4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat atau Kepala 

Desa 

5. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau Kepala 

Desa ditingkat Kecamatan  

6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan desa atau Kepala Desa ditingkat kecamatan kepada Bupati 

atau Walikota 

Menurut Kansil, fasilitasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan 

terhadap desa yang dimaksud adalah upaya memberdayakan daerah otonom melalui 

pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.3 

Camat berfungsi sebagai perangkat kabupaten atau kotamadya di 

kecamatan. Sebagai kepala daerah, Camat adalah perangkat daerah kabupaten/kota. 

Peraturan daerah mengamanatkan pembentukan kecamatan. Camat diharapkan 

dapat berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan desa dengan melaksanakan 

                                                             
3 Kansil, C. ST, Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 

119 
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kewenangan yang diberikan oleh Bupati disamping melaksanakan tanggung jawab 

pemerintahan umum. 

2. Tugas dan Fungsi Camat  

Tugas Camat diatur pada Pasal 225 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan sebagai berikut :  

(1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:  

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 25 ayat 6 

b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum. 

d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada. 

e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 

umum. 

f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yangb 

dilakukan oleh perangkat Daerah Kecamatan. 

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau 

kelurahan  

h. Melakukan urusan pemerintahan yangbmenjadi kewenangan Daerah 

kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat 

Daerah kabupaten/kota yang ada dikecamatan. 
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i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2)  Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan 

tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf I dibebankan kepada 

menugasi. 

(3)  Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

dibantu oleh perangkat kecamatan.4 

3. Peran Camat 

Menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, istilah “peran” mengacu pada 

seorang pelaku (film), suatu perangkat tingkatan yang diharapkan dimiliki oleh 

anggota masyarakat. Di tempat kerja, istilah "peran" mengacu pada harapan bahwa 

seseorang dalam suatu posisi akan dapat menjalankan peran tersebut sesuai dengan 

persyaratan pekerjaan. Harapan pemberi tugas dan orang yang mendapat manfaat 

dari pekerjaan posisi itu berbeda dari harapan mengenai peran seseorang dalam 

posisi itu. 

Definisi camat yaitu kepala pemerintahan daerah dibawah Bupati/Walikota 

yang mengepalai kecamatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 

Tentang Kecamatan, menyebutkan bahwa Camat adalah pemimpin dan koordinator 

penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanan 

tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati atau 

                                                             
4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
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Walikota untuk menangani Sebagian urusan otonomi daerah, dan 

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.5 

Kecamatan sebagai organisasi publik yang dipimpin oleh seorang camat 

mempunyai peran dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan 

desa/kelurahan. Oleh karena itu pihak kecamatan dengan camat sebagai pemimpin 

harus mengambil Langkah-langkah atau aktfitas-alktifitas yang akan diambil dalam 

membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa/Kelurahan Tersebut. 

B. Sistem dan Bentuk Penyelenggaraan Pemerintahan  

1. Sistem Penyelenggaraan  Pemerintahan Kecamatan 

Sistem Pemerintahan berasal dari gabungan dua kata sistem dan 

pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata sistem (Bahasa inggris) 

yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan Pemerintah berasal 

dari kata pemerintah, dan yang bersal dari kata perintah. Khilafah atau pemerintah 

hadir sebagai organisasi tertinggi dalam suatu wilayah tertentu untuk 

memakmurkan setiap yang ada di dalam wilayah territorial negara tersebut.6 Dan 

dalam kamus Bahasa Indonesia, kata-kata berarti: 

a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu. 

b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, 

c. Pemerintah adalah perbuata, cara, hal, urusan dalam memerintah.7 

                                                             
5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. 
6 Daniati, Hisbullah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah Dalam 

Pendayagunaan Minyak Bumi, Vol.3, No.1, 2021, h.5 
7 https://repository.uin-suska.ac.id/15421/8/8. (Diakses pada tanggal 6 November 2022) 

https://repository.uin-suska.ac.id/15421/8/8
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Didalam pasal 15 ayat (1) Bab IV Peraturan Pemerintaha Republik Indonesia 

Nomor 19 tahun 2008 mengemukakan Camat menyelenggarakan tugas umum 

pemerintahan yang meliputi: 

a. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

b. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan keentraman dan ketertiban 

umum, 

c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan, 

d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, 

e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat 

kecamatan, 

f. Membina penyelenggaraan pemerintah desa atau kelurahan dan 

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjad ruang lingkup tugasnya.8 

 

2. Bentuk Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan 

Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk 

pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu 

negara untuk menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. 9Definisi ini 

teteap berlaku bahkan untuk pemerintahan yang tidak sah atau tidak berhasil 

                                                             
8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan 
9 Dr.Rahman Mulyawan, Sistem Pemerintahan Indonesia,Cet.1 (Bandung: Unpad 

Press,2015).h.31 
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menegakkan kekuasaannya. Tak tergantung dari kualitasnya, pemerintah yang 

gagalpun tetap merupakan suatu bentuk pemerintahan.  

 Me

nurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada 

pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota. 

Selnjutnya dijelaskan bahwa kedudukan Kecamatan berdasarkan pasal 221 sebagai 

berikut: 

a. Daerah Kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka 

meninhkatkan kondisi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, 

dan pemeberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan. 

b. Kecamatan dibentuk dengan perda Kabupaten/Kota berpedoman pada 

Peraturan Pemerintahan 

c. Rancangan Perda Kabupaen/kota tentang pembentukan Kecamatan yang 

telah mendapatkan persetujuan Bersama Bupati/Walikota dan DPRD 

Kabupaten/Kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota disampaikan 

kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat untuk 

mendapat persetujuan.10 

Selain itu, camat mendapat pelimpahan wewenang dari walikota untuk 

menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226. Pemetaan 

                                                             
10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 
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pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan 

masyarakat di kecamatan menjadi dasar pendelegasian. 

C. Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

1. Pengertian Lembaga Adat 

 Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan kata Lembaga 

dan kata adat. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Lembaga  yang 

antara lain diartikan : (i) badan (organisasi) yang bertujuan melakukan suatu 

penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha, dan (ii) pola perilaku manusia 

yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur disuatu kerangka nilai 

yang relevan.11 Sementara Adat adalah kebiasaan atau tingkah laku seseorang yang 

terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar 

dalam waktu yang lama, Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, Tindakan 

(perbuatan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat 

istiadat yang berlaku diligkungan wilayahnya.12 

 Lembaga adat merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan yang 

dibentuk dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan 

atas kekayaan di dalam suatu wilayah hukum adat tersebut. Lembaga adat berhak 

dan berwenang dalam mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai 

permasalahan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan adat istiadat dan 

hukum adat yang berlakuKewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

                                                             

11 Patrialis Akbar, Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Republik Indonesia Tahun 

1945, (Jakarta: Sinar Grafika,2013).h.1. 
12 Dr.Yulia,S.H.,M.H, Buku Ajar Hukum Adat, (Sulawesi: Unimal Press,2016).h.1. 
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masyarakat berdasarkan hak asal usul dimiliki oleh kesatuan masyarakat hukum 

adat yang secara historis memiliki batas wilayah dan identitas budaya yang 

terbentuk atas dasar teritorial. 

 Ketika suatu perselisihan atau konflik sedang diselesaikan, perangkat 

adat melakukan apa yang disebut dengan musyawarah adat dalam suatu forum atau 

organisasi yang dikenal dengan lembaga adat.. Dimana musyawarah adat dilakukan 

dalam bermasyarakat untuk mewujudkan tujuan kehidupan Bersama menurut tata 

tertib hukum adat.13  

 Pada hakekatnya yang membedakan suatu daerah dengan daerah adat 

adalah pelaksanaan aturan-aturan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan 

tatanan yang asli dan aturan-aturan untuk kelestarian masyarakat adat, perdamaian, 

dan kemakmuran. Kehadiran peraturan standar yang berlaku di kota atau lokal 

dapat membantu otoritas menjalankan kerangka pemerintahan saat ini, pengenalan 

peraturan standar yang pilihannya berasal dari pelopor standar dalam 

menyelesaikan berbagai pertanyaan yang ada di suatu ruang atau kota, yang tidak 

berjuang dengan keyakinan individu demikian pula peraturan yang berlaku. Adat 

adalah budaya yang berkembang di suatu wilayah dimana masyarakat adat ikut 

serta menegakkan hukum adat. Tidak terlepas dari pola kegiatan masyarakat adalah 

kebiasaan. Keragaman adat daerah tergantung pada factor geografisnya. Semakin 

besar wilayahnya, maka makin komplit perbedaan adat satu sama lainnya.14 

                                                             
13 Hilman Hadikusuma, Hukum Ketatanegaraan Adat, (Jakarta: Alumni Bandung, 1981), 

h.94. 
14 Munir Salim, Adat sebagai Wadah Perekat untuk Mempertahankan Persatuan RI, vo.3, 

No.1, 2016, h.3. 
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 Dalam perjalanan hukum adat yang bersifat universal memiliki asas 

hukum adat tersendiri yang memiliki nilai-nilai diantaranya: 

a. Prinsip gotong royong yang sudah mendarah daging di masyarakat. 

Jiwa sosial dan pandangan hidup masyarakat yang tinggi merupakan 

hasil dari asas gotong royong yang telah mendarah daging, yang telah 

mempengaruhi perubahan baik internal maupun eksternal dalam 

perkembangannya. 

b. Asas fungsi sosial dan milik dalam masyarakat. 

Asas hukum adat yang kedua yang memiliki nilai universal adalah asas 

fungsi sosial dan miliki adanya masyarakat, ass ini tercermin sekali 

dalam kehidupan tradisional masyarakat adat asas ini memiliki 2 unsur 

yaitu: asas fungsi sosial dan asas miliki dalam masyarakat. 

c. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum. 

Asas ini pada hakikatnya merupakan salah satu unsur demokrasi 

Indonesia asli yang senantiasa tercermin implementasinya dalam tata 

kehidupan masyarakat tradisional. 

E. Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam system pemerintahan. 

Asas ini juga merupakan unsur demokrasi yang kedua setelah dari asas 

persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, asas ini merupakan ciri-ciri 
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khas demokrasi asli yang telah ada dan dibina dalam kehidupan dan 

penghidupan bangsa Indonesia sejak dahulu kala.15 

Forum atau organisasi yang dikenal dengan lembaga adat adalah tempat 

aparatur adat melakukan apa yang disebut musyawarah adat dalam upaya 

penyelesaian sengketa atau konflik. dimana dalam masyarakat diadakan 

musyawarah adat untuk mencapai tujuan hidup bersama sesuai dengan tata cara 

hukum adat. Ada berbagai lembaga permusyawaratan adat dalam lembaga adat, 

antara lain: 

a. Lembaga Musyawarah Kekerabatan 

Penyelenggaraan pemerintahan persekutuan hukum adat kekerabatan diatur 

oleh lembaga permusyawaratan ini. Ada tiga bagian dari lembaga 

musyawarah kekerabatan.: 1). Musyawarah Keluarga, 2). Musyawarah 

Kerabat, 3). Musyawarah Suku. 

b. Lembaga Musyawarah Ketetanggan 

Sejak zaman kolonial, lembaga permusyawaratan desa, yang terbatas pada 

musyawarah tetangga, musyawarah desa, dan musyawarah kampung, diatur 

dengan undang-undang. Lembaga lain, sebaliknya, hanya berlaku sesuai 

dengan hukum adat setempat. Ada tiga jenis lembaga musyawarah 

lingkungan:: 1). Musyawarah Tetangga 2). Musyawarah Kampung 3). 

Musyawarah Desa. 

c. Lembaga musyawarah Keorganisasian 

                                                             
15 R. Soerojo Wignojodipoero, Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah 

Kemerdekaan, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), h. 61-79. 
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Lembaga permusyawaratan organisasi yang dimaksud adalah sikap dan 

perilaku individu-individu yang senang bernegosiasi, berkonsultasi, dan 

mendiskusikan masalah-masalah umum dalam organisasi.. Lembaga 

musyawarah keorganisasian dibagi menjadi tiga diantaranya: 1). 

Musyawarah Kumpulan 2). Musyawarah Organisasi 3). Musyawarah 

Golongan.16 

 

3. Tugas Lembaga Adat 

Secara umum tugas Lembaga Adat sebagaimana yang ditetapkan 

pemerintah adalah sebagai berikut: 

a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah 

serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat 

istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. 

b. Memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat dan 

kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya 

daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan 

pembinaan kemasyarakatan. 

                                                             
16 Hilman Haadikusuma, Hukum Ketatanegaraan Adat, (Jakarta: Alumni Bandung, 

1981). h.128. 
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c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif 

antara kepala daerah/pemangku adat/tetua adat dan pimpinan atau 

pemuka adat dengan aparat pemerintah di daerah.17 

4. Wewenang Lembaga adat 

Selanjutnya Lembaga Adat memiliki  wewenang sebagai berikut: 

a. Mewakili masyarakat adat keluar, dalam hal ini menyangkut 

kepentingan dan mempengaruhi adat. 

b. Mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk 

meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah hidp yang 

lebih baik.  

c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan 

kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

d. Sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat diselesaikan 

pada tingkat desa 

e. Membantu penyelenggaraan upacara keagamaan di kecamatan, 

kabupaten/kota adat tersebut berada. 

Lembaga adat bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan pendataan 

dalam rangka merumuskan kebijakan dan strategi guna mendukung kelancaran 

penyelenggaraan pemerintahan, memelihara pembangunan, dan mendukung 

pelaksanaan pembangunan masyarakat dalam rangka melaksanakan tugas, hak, dan 

                                                             
17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan 

Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat Adat di Daerah.  
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wewenangnya serta sebagaimana kewajiban tersebut di atas. Identitas adat istiadat, 

kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga adat harus jelas sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-

kebiasaan masyarakat dan Lembaga adat di daerah dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga 

Kemasyarakatan.18 

5. Pengertian masyarakat adat 

Masyarakat adat adalah sebuah komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul 

leluhur secara turun temurun disuatu wilayah adat, yang dimana masyarakat adadt 

memiliki kedaulatan atas tanah serta lembaga adat yang mengelola 

keberlangsungan kehidupan masyarakat.19 

Faktor ikatan yang mengikat setiap anggota masyarakat hukum adat secara 

teoritis bertanggung jawab atas terbentuknya masyarakat hukum adat. Faktor 

genetis (keturunan) dan teritorial (wilayah), serta aturan hukum yang berlaku bagi 

masyarakat adat, secara teoritis membentuk masyarakat. Hukum adat yang berlaku 

bagi masyarakat hukum adat merupakan bagian dari masyarakat Indonesia dan 

menjadi inti dari kebutuhan, pandangan hidup, dan pandangan hidup masyarakat 

atau bangsa Indonesia, yang melahirkan suatu sistem hukum yang berdasarkan alam 

pikiran. .. Adapun sifat huku Adat adalah tradisional dengan berpangkal pada 

                                                             
18 Rois Leonard Arios, Peran Lembaga Adat Di Era Otonomi Daerah Di Kabupaten 

Ogan Komiring Ilir, (Padang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang,2014), h.8 
19 Jhon Ratei Alfi Sandi, Lembaga Adat dan Hak-Hak Adat Masyarakat dayak Dalam 

Pusaran Politik, (Banten: An Image, 2019), h. 26. 
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kehendak nenek oyang. Tolak ukur keinginan yang dilakukan oleh manusia adalah 

kehendak suci dari nenek moyang.20  

Masyarakat adat saling bekerjasama dalam segala hal dan memiliki ikatan 

kekerabatan yang sangat erat. Cara hidup masyarakat yang mendahulukan 

kepentingan sosial di atas individu menunjukkan kekerabatan tersebut. Penduduk 

asli yang tinggal di berbagai belahan nusantara memiliki banyak kepribadian yang 

berbeda. Beberapa masyarakat adat memiliki lembaga adat dengan hanya satu 

mekanisme kelembagaan yang rumit, sementara yang lain memiliki mekanisme 

kelembagaan yang sederhana. Selain itu, masyarakat adat memiliki mekanisme 

kelembagaan adat yang bersifat faudal, didominasi laki-laki, dan memiliki budaya 

yang mengutamakan laki-laki. Masyarakat adat juga memiliki karakter yang sangat 

identik dengan nilai-nilai egaliter dan memberikan kesempatan kepada perempuan 

untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kita dapat melihat dari 

berbagai karakteristik masyarakat adat bahwa setiap kelompok memiliki 

dinamikanya masing-masing dan memiliki endapan sejarah yang berbeda satu sama 

lain. Penduduk asli juga hidup di lingkungan yang sangat berbeda, dari pegunungan 

dan lembah hingga padang rumput dan daerah pesisir. dan pulau-pulau terpencil. 

Kebiasaan yang dilakukan anggota kelompok masyarakat adat, baik Desa, wilayah 

perkotaan/Kabupaten maupun Provinsi dan Negara sebagai tradisi leluhur nenek 

                                                             
20 Ahmad Thali, Hukum Adat di Nusantara Indonesia, Vol.5,No.1, 2018.h.6. 



25 
 

 
 

moyangnya secara turun temurun yang diramu dalam satu bingkai Adat Istiadat 

yang mengait dan mengikat.21 

6. Ciri-ciri masyarakat adat/tradisional 

Masyarakat adat juga sering disebut sebagai masyarakat tradisional. 

Masyarakat tradisonal ialah masyarakat dengan orientasi pola kehidupan tradisional 

yang tinggal dan hidup di desa. Dalam hal ini akan dikemukakan ciri-ciri umum 

dari masyarakat adat: 

a. Hubungan masyarakat desa dengan tanah sangatlah erat 

b. Sikap hidup dan tingkah laku masyarakat adat yang masih religius 

c. Adanya kehidupan gotong royong yang sangat tinggi yang dimiliki 

masyarakat adat dibanding masyarakat biasa 

d. Masyarakat adat sangat memegang tradisi dengan kuat 

e. Masyarakatadat sangat menghormati para sesepuh 

f. Masyarakat adat memiliki kepercayaan pada pemimpin lokal dan 

tradisional 

g. Organisasi masyarakat adat sangat relatif statis 

h. Tingginya nilai-nilai sosial yang dimiliki masyarakat adat.22 

Dari ciri-ciri tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa cara hidup 

masyarakat adat didasarkan pada adat-istiadat atau praktek-praktek lama yang 

diwariskan oleh nenek moyang mereka. Meskipun banyak pengaruh luar dalam 

                                                             
21 H. Munir Salim, Adat Sebagai Bedaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi 

Adat Kdepan, Vol.5, No. 2. 2016, h.10. 
22 Jhon Ratei Alfri Sandi, Lembaga Adat dan Hak-Hak Adat Masyarakat Dayak Dalam 

Pusaran Politik, h.27. 
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kehidupan mereka, masyarakat adat berusaha untuk menghidupkan nilai-nilai luhur 

dan tradisi yang telah mereka pegang sejak lama dalam kehidupan sehari-hari 

mereka. Hal ini dilakukan untuk menjaga identitas kelompok masyarakat dan 

membina hubungan yang harmonis dengan lingkungan.. Untuk menjaga dan 

memelihara aturan-aturan adat terhadap anak keturunan/anggota masyarakat adat, 

maka secara berkesinambungan sedini mungkin aturan adat dan unsur terkandung 

dalam adat harus ditanamkan kepada setiap generasi pelanjutnya. Unsur-unsur dari 

hukum adat adalah sebagai berikut: 

a. Adanya tingkah laku yang harus menerus melakukan oleh masyarakat 

b. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis 

c. Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral 

d. Adanya keputusan kepala adat 

e. Adanya sanksi/akibat hukum 

f. Tidak tertulis 

g. Ditaati dalam masyarakat.23 

7. Hak-hak Masyarakat Hukum Adat 

Hak-hak masyarakat adat ada atau tidaknya dapat ditunjukkan dengan adanya 

bentuk-bentuk hak ulayat dapat ditunjukkan dengan adanya bentuk-bentuk hak 

ulayat pada beberapa komunitas masyarakat adat tertentu. Hak ulayat 

masyarakat adat terkait dengan beberapa persyaratan diantaranya: 

                                                             
23 H. Munir Salim, Adat Reach Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum 

Positif Di Indonesia, Vol. 14, No.1, 2015, h.7. 
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a. Adanya masyarakat hukum adat yang sudah memenuhi ciri-ciri tertentu 

sebagai subjek hak ulayat. 

b. Adanya wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai labensraum (ruang 

hidup) yang dalam hal ini merupakan suatu objek dari hak ulayat. 

c. Adanya kewenangan dari masyarakat hukum adat untuk melakukan 

tindakan-tindakan yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam, 

serta perbuatan-perbuatan hukum lainnya.24 

8. Objek masyarakat adat 

a. Subjek hak masyarakat adat terdapat pada wilayah adatnya (hak ulayat) 

dalam perundang-undangan nasional yang digunakan adalah 

masyarakat hukum adat. 

b. Masyarakat hukum adat dan hukum di indonesia ialah masyarakat atas 

kesamaan wilayah dan keturunan sehingga terdapat beberapa bentuk 

keberagaman masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat lainnya. 

c. Objek hak masyarakat atas wilayah adatnya (hak ulayat) ialah tanah, air, 

tumbuh-tumbuhan serta binatang, sedangkan dalam undang-undang 

Braja Nanti Kerajaan Kutai Ketatanegaraan secara jelas dalam undang-

undang ini dikatakan termasuk mineral sebagai suatu hak adat. 

d. Wilayah adat mempunyai batas-batas yang jelas baik secara faktual 

maupun simbolis. 

                                                             
24 Jhon Ratei Alfri Sandi, Lembaga Adat dan Hak-Hak Adat Masyarakat Dayak Dalam 

Pusaran Politik, h.29. 



28 
 

 
 

e. Mengatur dan menentukan hubungan dapat terlihat dengan mudah 

apakah transaksi mengenai tanah dilakukan oleh aturan serta 

kelembagaan adatnya.25 

9. Lembaga Adat Langnge-Langnge dan Sejarah Terbentuknya 

i. Lembaga Adat Langnge-Langnge 

Lembaga adat Langnge-langnge merupakan Lembaga kemasyarakatan 

salah satu dari beberapa Lembaga adat di kabupaten Bulukumba yang  

Desa/Kelurahan yang berada di kecamatan Herlang, Lembaga Adat langnge-

langnge bertempat di Kelurahan Tanuntung kecamatan Herlang, Tujuan 

dibentuknya Lembaga adat langnge-langnge ialah untuk mengatur dan menjalankan 

kebiasaan-kebiasaan dan mengurus masalah sosial dalam masyarakat secara adat, 

Lembaga adat Langnge-langnge memiliki peran, tugas, fungsi, wewenang dan 

tugas masing-masing dalam menjalankan tugas masing-masing dan Adapun tugas 

Lembaga adat Langnge-Langnge dalam Peraturan Lembaga Adat Besar Republik 

Indonesia Nomor: 1 Tahun 2009 pasal 3 yaitu: 

a) Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada 

pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut 

hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat. 

b) Memberdayakan dan melestarikan adat istiadat atau kebiasaan 

masyarakat positif dalam upaya memeprkaya budaya daerah serta 

                                                             
25 Jhon Ratei Alfri Sandi, Lembaga Adat dan Hak-Hak Adat Masyarakat Dayak Dalam 

Pusaran Politik,(Banten: An Image, 2019), h.30.. 
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memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. 

c) Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta 

obyektif antara kepala adat dengan aparat pemerintah. 

d) Untuk menjalankan tugas yang dimaksud maka Lembaga adat 

mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pendapatan dalam 

rangka Menyusun kebijakan untuk mendukung kelancaran 

penyelenggaraan pemerintah, kelangsungan pembangunan dan 

pembinaan masyarakat.26 

Lembaga adat tersebut juga menjadi wadah pengabdian kepada pemerintah 

dan masyarakat, tujuannya memberikan pengayoman dan perlindungan serta 

contoh yang baik akan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan dari para 

pendahulu. Lembaga adat Langnge-langnge dipimpin oleh Andi Agung Mappiwali, 

keberadaan Lembaga adat langnge-langnge sangat kuat pengaruhnya terhadap 

kehidupan masayarakat, ditaati dan dituruti masyarakat dilihat dari kemampuan 

mengatur dan menjalankan kebiasaan-kebiasaan seperti upacara-upacara adat dan 

mengurus masalah-masalah sosial dalam masyarakat adat.27 

b. Sejarah Terbentuknya Lembaga Adat LangngeLangnge 

Kerajaan Langnge-Langnge merupakan termasuk kerajaan Konjo pesisir 

yang dikenal dengan istilah Bulukumba Timur Kerajaan ini merupakan kerjaan 

                                                             
26 Peraturan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia Nomor:1 Tahun 2009 pasal 3 
27 https://menaraindonesia.com//2022/05/26ewsmi-menjabat-sebagai-ketua-lembaga-adat-

langnge-langnge (Diakses pada tanggal 26 NovembeR 2022) 

https://menaraindonesia.com/2022/05/26ewsmi-menjabat-sebagai-ketua-lembaga-adat-langnge-langnge
https://menaraindonesia.com/2022/05/26ewsmi-menjabat-sebagai-ketua-lembaga-adat-langnge-langnge
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yang Independent atau otonom, namun kemudian hegemoni kerajaan tersebut 

menjadi taklukan kerajaan besar yaitu kerajan Gowa pada tahun 1546. Pada 

awalnya kerajaan Konjo merupakan taklukan kerajaan Luwu dimana kerajaan 

tersebut berpengaruh di Sulawesi Selatan dari abad 10 sampai abad 16.28 

Setelah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

1959 tentang pembentukan daerah tingkat II, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1975  tentang Lambang Daerah 

maka terbentuklah juga Yayasan adat Karaeng Langnge-Langnge dengan bertujuan 

untuk melestarikan budaya dan adat istiadat yang berlaku dimasyarakat. Kemudian 

pada tanggal 26 Mei 2022 Lembaga Adat Langnge-Langnge resmi dibentuk dan 

dikukuhkan oleh Sombayya Ri Gowa dan disaksikan pemerintah daerah 

Bulukumba29 

 

D. Lembaga Adat Perspektif Siyasah Syar’iyyah 

1. Pengertian siyasah  

Kata Siyasah secara etimologi merupakan bentuk Masdar dari sasa, yasusu 

yang artinya “mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah. 

Disamping arti tersebut kata Siyasah juga berarti “politik dan penetapan suatu 

bentuk kebijakan”. Secara terminology Siyasah berarti mengatur atau memimpin 

sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan dalam kamus al-Munjid 

                                                             
28 https://www.facebook.com/groups169793840323892/ (Diakses pada tanggal 6 

November 2022)  
29 https://sultanindonesiablog.wordpress.com 

https://www.facebook.com/groups169793840323892/
https://sultanindonesiablog.wordpress.com/
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dijelaskan bahwa siyasah adalah membuat kemaslahatan dengan membimbing 

mereka kejalan yang menyelamatkan atau ilmu pemerintahan untuk mengendalikan 

tugas dalam negeri dan luar negeri serta kemasyarakatan, yaitu mengatur kehidupan 

umum atas dasar keadilan atau istiqomah. Abdul Wahhab Khallaf mengartikan 

undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan 

serta mengatur keadaan. 30 

Dari kata "syara'a" yang berarti "sesuatu yang bersifat syar'i" muncul 

etimologi "siyasah syar'iyyah". Ibnu Akil mencirikannya sebagai demonstrasi yang 

pada hakekatnya mendekatkan manusia pada keuntungan dan mencegah kerugian. 

Beberapa implikasi dapat ditemukan dari pemaknaan siyasah Ibnu Aqil di atas. 

Pertama, agar masyarakat mendapat manfaat dari kebijakan dan tindakan siyasah. 

Ini menunjukkan bahwa siyasah diselesaikan di dalam sistem area lokal, dan 

pembuat strategi harus dapat mengoordinasikan area lokal. Kedua, tindakan dan 

keputusan publik merupakan alternatif dari berbagai pilihan yang ditujukan untuk 

mempromosikan kebaikan publik dan mengurangi aktivitas kriminal. Inilah 

sesungguhnya salah satu sifat siyasah yang sarat dengan keputusan dan cabang. 

Ketiga, siyasah berada di bawah domain imam Muslim dan memiliki tempat dengan 

domain ijtihadi masalah publik yang tidak ada pertentangan qath'i dari Al-Qur'an 

atau Sunnah. Dalam siyasah, pendekatan qiyas dan maslahah mursalah sering 

digunakan sebagai bidang ijtihadi. Oleh karena itu, alasan mendasar hadirnya 

siyasah syar'iyyah adalah keyakinan bahwa aturan Islam diturunkan untuk 

mendukung umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan aturan-aturan 

                                                             
30 Abdul Wahhab Khallaf, al-Siyasah al-Syar’iyyah, (Kairo: Dar Al-Anshar, 1997), h.5. 
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yang pada dasarnya seadil-adilnya meskipun dengan cara yang dia jalani. dicari 

tidak dinyatakan secara tegas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.31 

2. Pengertian Syar’iyyah 

Syariyyah secara Bahasa bermakna sumber air, jalan lurus, hukum dan lain 

sebagainya. Sedangkan pengertian mudahnya secara terminology ulama, bisa 

dipahami sebagai agama Islam beserta semua ajaran-ajarannya yang Allah turunkan 

kepada kita melalui Nabi-Nya. Ajaran-ajaran tersebut tertuang dalam al-Qur’an dan 

Sunnah. Ajaran-ajaran tersebut meliputi I’tiqadiyah (tauhid), khuluqiyyah (akhlak) 

dan amaliyah (aktivitas lahir).32 

3. Pengertian Siyasah Syar’iyyah  

Siyasah Syar’iyyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang 

mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala 

bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara 

yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan 

kemaslahatan masyarakat.33 

Adapun pengertian siyasah dalam terminologi para fuqaha, dapat terbaca di 

antaranya pada uraian Ibnul Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu 'Aqil dalam 

kitab Al Funûn yang menyatakan, Siyasah adalah tindakan yang dengan tindakan 

                                                             
31 A.Djazuli, Fiqh Siyâsah, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 

h. 29. 
32 Sutomo Abu Nashr, Lc., Antara Fiqh dan Syariah, (Jakarta: Rumah Fiqh 

Publishing,2018), h.16-17 
33Syekh Abdul, Wahab Khallaf. 1993. Ilmu Usul Fiqih, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1993), 

h.123. 
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itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan 

meskipun tindakan itu tidak ada ketetapannya dari rasul dan tidak ada tuntunan 

wahyu yang diturunkan.34 

Siyasah syra'iyyah yang merupakan komponen dari Siyasah Fiqh 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses pembuatan hukum di suatu 

bangsa yang sesuai dengan prinsip dasar syariah. Namun untuk membedakan 

keduanya, dapat dikatakan bahwa siyasah syariyyah lebih merujuk pada hasil 

keputusan politik yang dibuat oleh pemegang pemerintahan yang bersifat praktis 

dan aplikatif, dengan tujuan menciptakan kemaslahatan bagi rakyatnya. Namun, 

tidak semua pandangan pemikir politik Islam yang tertuang dalam fikih siyasah 

diterapkan dan dijalankan oleh suatu pemerintahan.. 

Siyasah Syar’iyyah dapat diartikan dengan ” suatu ketentuan kebijaksanaan 

pengurus mengenai masalah yang berdasarkan syariat” dan siyasah  Syar’iyyah 

berhubungan dengan pengurusan danperaturan kehidupan manusia yang dilakukan 

oleh pemegang kekuasan dan peraturan kehidupan bernegara termasuk sistem 

tatanegara.35 

Pengertian siyasah syar’iyah menurut para ulama yaitu :  

a. Khallaf merumuskan siyasah syar’iyah dengan: Pengelolaan masalah-

masalah umum bagi pemerintah islam yang menjamin terciptanya 

kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat islam, 

                                                             
34 Ibnul Qayyim Al Jauziyah, Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah, tahqiq Basyir 

Muhammad Uyun, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), h. 26. 
35 Nurekasari, Hamzah Hasan, Tinjauan Siyasah Syar’iyyah Sebelum Reformasi, Vol.3, 

No.1, 2021 
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dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan prinsip- 

prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama 

mujtahid.36 

b. Abdurrahman taj yang merumuskan siyasah syar’iyah sebagai hukum-

hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan 

umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar- dasarnya yang 

universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun 

pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Alquran dan sunnah.37 

c. Bahansi merencanakan bahwa siyasah syar'iyah adalah tindakan untuk 

menghidupi umat manusia sesuai dengan tuntutan syara'. Sedangkan para 

penasehat hukum, sebagaimana dikutip oleh khallaf, mencirikan siyasah 

syar'iyah sebagai kekuasaan penguasa/pemerintah untuk melakukan 

strategi politik yang menyinggung keuntungan melalui pedoman-pedoman 

yang tidak berkutat pada standar-standar yang ketat, padahal ada tidak ada 

pertentangan khusus untuk ini.38 

d. Menurut Ibnu Aqil (ahli fikih di Baghdad) siyasah syar’iyyah adalah suatu 

tindakan yang secara praktis membawa kepada kemaslahatan dan terhindar 

dari kerusakan meskipun rasulullah sendiri tidak menetapkannya dan 

wahyu mengenai hal itu tidak ada. 

                                                             
36Abdul Wahab Khalaf, Al-Siyasah Al-Syar’iyah, (Kairo: Dar Al-Anshar, 1997), h. 15  
37 Abdurrahman Taj, Al-Siyasah Al-Syar’iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami, (Mesir: Mathba’ah 

Dar AlTa’lif,1993), h. 10. 
38 Abdul Wahab Khalaf, Al-Siyasah Al-Syar’iyah, h. 4 
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e. Muhammad Syarif menjelaskan pengertian siyasah syar’iyah adalah setiap 

perbuatan yang sesuai dengan maqasiduh as-syariah al-ammah.39 

Jadi Pada dasarnya inti dari Siyasah Syar’iyah adalah menciptakan 

kesejahteraan bagi masyarakat demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa.40 

Sumber-sumber pokok siyasah syar’iyyah adalah Alquran dan sunnah dalam 

menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan 

bernegara. Jika tidak ditemukan dalilnya dapat menggunakan pendapat para ahli, 

yurisprudensi adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, penglaman dan warisan 

budaya.41 

4. Dasar Hukum Siyasah Syar’iyyah 

a. Al-Quran 

Segala bentuk kebijakan dan peraturan undang-undang yang ditetapkan oleh 

penguasa tersebut wajib dipatuhi dan di ikuti jika sesuai dengan kemaslahatan dan 

jiwa syar’at. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS.An-Nisa/4:58-59  

ه ٱ۞إنَِّ  واْ  للَّّ دُّ أۡمُرُكُمۡ أهن تُؤه تِ ٱيه نهَٰ يۡنه  لۡۡهمهَٰ مۡتُم به كه ا حه إذِه ا وه ٰٓ أههۡلِهه حۡكُمُواْ  لنَّاسِ ٱإلِهىَٰ أهن ته

دۡلِ  ٱبِ  ه ٱإنَِّ  لۡعه عِظُكُم بِهِ  للَّّ ا يه ه ٱإنَِّ  ۦٰٓ  نِعِمَّ صِيرٗا  للَّّ ا به مِيعهَۢ انه سه ا ٨٥كه هه أهيُّ ٰٓ اْ  لَّذِينه ٱ يهَٰ نُوٰٓ امه ءه

ه ٱأهطِيعُواْ  أهطِيعُواْ  للَّّ سُوله ٱوه أوُْليِ  لرَّ وهُ إلِهى  لۡۡهمۡرِ ٱوه يۡءٖ فهرُدُّ عۡتُمۡ فيِ شه زه نهَٰ مِنكُمۡۖۡ فهإنِ ته

سُولِ ٱوه  للَِّّ ٱ وۡمِ ٱوه  للَِّّ ٱإنِ كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونه بِ  لرَّ أهحۡسه  لٰۡۡٓخِرِ  ٱ لۡيه يۡرٞ وه لكِه خه
أۡوِيلاا  نُ ذهَٰ   ٨٥ته

Terjemahanya 

                                                             
39 Shobir Thoimah, Dirosatu Fi Nidhomih Islam, (Beirut: Dar Al-Ajil, 2007), h. 178 
40 Indo Esse, Lomba Sultan, Sistem Pemerintahan Kerajaan Wajo Di Desa Tosora Abad 

XV- XVII Perspektif Siyasah Syariah,Vol.3,No.1,2021, 
41 Ahmad Sukardja, Piagam Madina Dan UUD 1945, (Jakarta: UI Press, 1995), h.11. 
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat” 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 

hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya”.42 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa ketaatan yang dimaksud diayat ini 

mengisyaratkan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Baik yangb 

diperintahkan oleh Allah SWT secara langsung dalam al-Qur’an maupun yang 

dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Melalui hadits-Nya. Berbeda halnya dengan Ulil 

amri (orang yang di andalkan mengurus umat muslim) yang dimana kita memang 

wajib untuk taat apa yang ditetapkan dan apa yang diperintahkannya, tetapi ada 

batasan ketetapan kita kepada Ulil amri tersebut, yang ditegaskan langsung oleh 

Rasulullah SAW, bahwa “la tha’ata li makluqin fi ma’shiyati al-khaliq” yang 

artinya ”tidak dibenarkan taat kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Khaliq” 

dan sebaliknya, jika perintah tersebut tidak mengandung kedurhakaan, maka 

mereka wajib menaatinya, serta ayat ini menekankan bahwa perlunya 

                                                             
42Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, (Surabaya: Halim 

Publishing dan Distributing, 2014) h. 87. 
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mengembalikan segala sesuatu kepada Allah SWT, DAN Rasulullah SAW, Ketika 

terdapat perbedaan pendapat diantara para umat muslim.43 

j. Hadis 

Secara setimologi Hadist berasal dari kata al-jadid ”sesuatu yang baru atau 

kabar”.44 Maksudnya jalid adalah lawan dari al-qadim (lama), seakan-akan 

dimaksudkan untuk membedakan Al-Qur’an yang bersifat qadim.45 

Sedangkang khabar maksudnya berita, atau ungkapan, pemberitahuan yang 

diungkapkan oleh perawi hadis dan sanadnya bersambung selalu menggunakan 

kalimat haddatsana (memberitakan kepada kami).46 

Secara terminology definisi Hadis mengalami perbedaan redaksi dari para 

ahli hadis, namun makna yang dimaksud adalah sama. Al-Ghauri memberi definisi 

yakni segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, dari 

perkataan, perbuatan, tagbir, atau sifat.47 

Hadis tetang tujuh golongan yang dinaungi Allah pada hari kiamat: 

ةٌ يُظِلُّهُمُ  بْعه لَّمه قهاله : سه سه لهيْهِ وه لَّى اللهُ عه بِيِّ صه نِ النَّ نْهُ عه ضِيه اللهُ عه ةه ره يْره نْ أهبِيْ هُره عه

جُلٌ  ره ةِ اِلله ، وه اده أه بِعِبه شه ابٌّ نه شه ادِلُ، وه امُ الْعه وْمه لَه ظِلَّ إلََِّ ظِلُّهُ: اهلْْمِه اللهُ فيِْ ظِلِّهِ يه

لَّ  لْبُهُ مُعه لهيْهِ ، قه قها عه فهرَّ ته لهيْهِ وه ا عه عه مه ا فِي اِلله اِجْته ابَّ حه نِ ته جُلاه ره اجِدِ ، وه سه قٌ فيِ الْـمه

قه  دَّ جُلٌ تهصه ره افُ اللهه ، وه قهاله : إنِِّيْ أهخه الٍ ، فه مه جه نْصِبٍ وه اتُ مه أهةٌ ذه تْهُ امْره عه جُلٌ ده ره وه

                                                             
43 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: pesan, Kesan danKeserasian al-Qur’an (Jakarta: 

Lentera Hati, 2009), h.584-588 
44 Abd al-Majid al-Ghauri, Mu’jam al-Mushthalahat al-Haditsah (Bairut: dari Ibnu 

Katsir, 2007), h.10. 
45 Mustafa al-Azami, Studiesin Hadith Methodology and Literature (USA: Amerikan 

Trust Publication, 2012), h.1 
46 Abdul Majid Khon, Ulumul Hadis (Jakarta: Amzah, 2015),h. 2 
47 Abdul al-Majid al-Ghouri, Mu’jam al-Mushtalahat al-Haditsah, h.10 
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عْلهمه شِمه  تَّى لَه ته ا حه أهخْفهاهه ةٍ فه قه ده مِيْنُهُ ،بِصه ا تُنْفقُِ يه تْ  الهُُ مه فهاضه ا فه الِيا ره اللهه خه كه جُلٌ ذه ره وه

اهُ  يْنه  عه

 

Artinya:  

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam 

, Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tujuh golongan yang dinaungi 

Allâh dalam naungan-Nya pada hari dimana tidak ada naungan kecuali 

naungan-Nya: (1) Imam yang adil, (2) seorang pemuda yang tumbuh dewasa 

dalam beribadah kepada Allâh, (3) seorang yang hatinya bergantung ke masjid, 

(4) dua orang yang saling mencintai di jalan Allâh, keduanya berkumpul karena-

Nya dan berpisah karena-Nya, (5) seorang laki-laki yang diajak berzina oleh 

seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, 

‘Sesungguhnya aku takut kepada Allâh.’ Dan (6) seseorang yang bershadaqah 

dengan satu shadaqah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya 

tidak tahu apa yang diinfaqkan tangan kanannya, serta (7) seseorang yang 

berdzikir kepada Allâh dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya.” 

 

Hadits tentang ancaman terhadap penguasa yang curang: 

 

لَّمه  سه لهيْهِ وه لَّى الله عه سُوْلُ الله صه مِعْتُ ره : سه ضِيه الله عِنْهُ، قهاله ارٍ ره سه عْقِلِ بْنِ يه نْ مه عه

ا مِنْ  قُوْلُ مه مُوتُ    يه وْمه يه مُوتُ يه ، يه ةا عِيَّ رْعِيهِ اللهُ ره سْته بْدٍ يه اشٌّ  عه هُوه غه وه

مه اللهُ عه  رَّ حه تِهِ، إلََِّ عِيَّ نَّةلرِه لهيْهِ الْجه  

 

 

Artinya : 

Dari Ma’qil bin Yasar radhiyallahu ‘anhu ia berkata, Aku mendengar Rasulullah 

tصلى الله عليه وسلم  tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kepadanya wewenang mengatur 

rakyat, dan ketika (hari di mana) dia meninggal dunia, sementara dia dalam 

kondisi menipu rakyatnya, melainkan Allah akan haramkan baginya surga” 48 

 

                                                             
48 Yuliharti, Syaifuddin Yuliar, Hadist Ahkam, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2016), h.153. 
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F. Ijma 

Secara etimologi, ijma mengandung dua arti, yaitu al-itifaq atau 

kesepakatan dan al-azm atau ketetapan, adapun secara terminologis, (istilah) ijma 

dalam istilah ahli ushul adalah kesepakatan semua para mujtahid dari kaum 

muslimin dalam suatu masa setelah wafat Rasulullah SAW atas syara’.49 Sedangkan 

menurut Abdul Krim Zaidan, ijma adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan 

umatb islam tentang syara’ pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat.50 

d.   Qiyas  

Qiyas Menurut etimologi (bahasa) ialah pengukuran sesuatu dengan yang 

lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya.51 Sedangkan menurut 

terminologi (istilah) Qiyas yaitu menetapkan hukum dari suatu kejadian atau 

peristiwa yang tidak ada dasar nash nya dengan cara membandingkan kepada 

sesuatu kejadian atau peristiwa lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan 

nash karena ada persamaan illat antara keduanya. 

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaily, qiyas yaitu membawa hukum yang 

belum diketahui kepada hukum yang diketahui dalam menetapkan hukum atau 

meniadakan hukum yang keduanya dengan menyatukan hukum keduanya baik 

dalam hukum atau sifatnya. 52 

                                                             
49 Muhammad Ashsubli, Kedudukan Ijma Sebagai Dalil Hukum Terhadap Jabatan 

Publik, dalam Jurnal Hukum Instinbath, Vol.3, No.1, 2016, h.56. 
50 Satriadi Efendi M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), h.125 
51 Rahmat Syafi’i, Ilmu Ushul Fiqh Untuk UIN, STAIN, PTAIS (Bandung: Pustaka Setia, 

2010),h. 86 
52 Arifana Nur Kholiq, Relevansi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Kontenporer, dalam 

Jurnal Isti’dal; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No.2,2014,h. 172 
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5. Lembaga Adat Perspektif Siyasah Syar’iyyah 

Pandangan Islam, ahlul halli wal aqdi merupakan suatu Lembaga 

perwakilan rakyat dimana selain bertugas dikenegaraan, Lembaga adat juga 

bertugas melakukan pengawasan dimana seperti halnya dengan tugas BPD (Badan 

Pengawasan Daerah). Dalam tingkat desa Lembaga adat dapat digolongkan sebagai 

ahlul halli wal aqdi karena memiliki tugas terhadap pengawasan, tetapi Lembaga 

adat dapat melakukan pengawasan ditingkat desa, yang terdapat tokoh-tokoh adat, 

masyarakat adat, dan aparatur desa yang melakukan tugas pengawasan terhadap 

desa, jika ahlul halli wal aqdi sebagai dewan perwakilan rakyat, sementara 

Lembaga adat sebagai dewan perwakilan desa, yang bertugas melakukan 

pengawasan di desa, jika dalam konteks Islam yang berwenang melakukan 

pengawasan adalah ahlul halli wal aqdi  dan dalam konteks tingkat desa yang 

melakukan tugas desa adalah BPD atau Lembaga adat desa.53  

Agama islam merupakan agama rahmata lil alamin, dimana agama Islam 

agama yang sangat memperhatikan segala aspek kehidupan manusia termasuk adat 

istiadat, sehingga kebiasaan yang sudah menjamur dikehidupan masyarakat tetap 

berada dalam syariat islam.54 

6. Adat Perspektif Siyasah Syar’iyyah 

Dalam islam, secara literal kata adat (adah) berarti kebiasan, adat atau 

praktik. Dalam Bahasa arab, kata tersebut sinonim dengan kata ‘Urf, yaitu sesuatu 

                                                             
53 Muvita Ayu Anjasari, Peranan Lembaga Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan 

desa perspektif Hukum Islam, Jurnal ilmu pemerintahan, vol.12,No.1 tahun 2019,h.10. 
54 Muhammad Khairan Arif, Islam Rahmatan lil Alamin from social and cultural 

perpektif, jurnal studi agama dan pemikiran Islam, Vol.12,No.2,2021.h.10. 
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yang diketahui. ‘Urf lebih merujuk pada suatu kebiasaan dari sekian banyak orang 

dalam suatu masyarakat, sementara adat lebih berhubungan dengan kebiasaan 

kelompok kecil orang tertentu.55 Menurut Abdul Karim Zaidan, istilah “Urf” 

mengacu pada: Sesuatu yang wajar bagi suatu daerah setempat karena telah berubah 

menjadi suatu kecenderungan dan bersesuaian dengan kehidupannya sebagai 

kegiatan atau perkataan.”. 

Menurut Ulama Usuliyyin ‘Urf adalah apa yang bisa dimengerti oleh 

manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, 

perkataan, atau meninggalkan. al-‘Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan 

menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut 

juga adat, menurut istilah syara’ tidak ada perbrdaan antara al-‘Urf dan adat 

istiadat.56  

‘Urf terbagi atas tiga macam, antara lain: 

a. Dari segi objeknya dibagi menjadi dua: 

1. Al-'Urf al-fadzi (kebiasaan tentang ekspresi) Penggunaan lafal dan 

ekspresi tertentu saat mengungkapkan sesuatu adalah praktik umum di 

kalangan penduduk agar makna ekspresi dapat dipahami dan diingat.. 

2.  Al-'Urf al-amali (kecenderungan sebagai perbuatan) Adalah 

kecenderungan individu yang dihubungkan dengan kegiatan bersama 

atau mu'amalah bersama. Yang dimaksud dengan kegiatan adat adalah 

                                                             
55 Ahmad Fahmi Abu Sinnah, al-Urf wal al-Adha fi Ra’yi al-Fuqaha, (Mesir: Mathba’ah 

al-Azhar,1947), h.7-13. 
56 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah HukumIslam “Ilmu Ushulul Fiqh” (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 1993), h.133. 
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kegiatan individu dalam masalah kehidupannya yang tidak 

berhubungan dengan kepentingan orang lain. 

b. Dari segi cakupannya urf dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Al-‘Urf al-am (kebiasaan yang bersifat umum) adalah kebiasaan 

tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan di seluruh 

daerah.  

2. Al-‘Urf al-khas (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan 

yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. 

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’ urf dibagi menjadi dua 

yaitu: 

1. Al-‘Urf skhohih (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang 

berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan nash 

(ayat dan hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak 

perlu membawa mudarat kepada mereka. 

2. Al-‘Urf al-fasid (kebiasaan yang dianggap rusak) Adalah kebiasaan 

yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar 

yang ada dalam syara’. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelirtian  

1. Jenis Penelitian 

 

 Penelitian ini menggunakan meode oenelitian kualitatif lapangan (field 

research) yang bersifat mengumpulkan data dengan analisis secara deskriptif untuk 

mendapatkan fakta yang diinginkan, penelitian ini dilakukan secara langsung 

dilapangan atau responden, secara umum penelitian kualitatif digunakan untuk 

meneliti tentang kehidupan masyarakat, tingkah laku, aktivitas sosial, sejarah, 

fungsional organisasi, dan lain-lain.1 

2. Lokasi penelitian  

 

 Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. 

Maka lokasi penelitian ini dilakukan di Sekretariat Lembaga Adat Langnge-langnge 

dan kantor pemerintah Kecamatan Herlang. Peneliti mengambil lokasi penelitian 

tersebut karena adat yang berada dilokasi tersebut masih kental sehingga menarik 

perhatian masyarakat dan penulis, selain itu juga ada beberapa acara adat yang 

dimana acara terssebut melibatkan pemerintah. 

B. Pendekatan Penelitian  

                                                             
1 Puput Saeful Rahmat, “Penelitian Kualitatif”, Equilbrium 5, No. 9 (Januari-Juni 2009), 

h. 2. 
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Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris, 

dimana pendekatan ini mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai 

institusi sosial dalam kehidupan yang nyata. Selain itu, penulis juga menggunakan 

metode pendekatan normative syar’i yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara 

mempelajari dan menelaah Ayat al-Qu’an dan Hadist Nabi SAW yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

C. Sumber Data  

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti juga menggunakan jenis 

penelitian Pustaka (Library Research) meneliti menjadikan beberapa buku sebagai 

referensi dan pendukung yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Pada 

penelitian ini penulis akan menggunakan data yang menurut penulis sesuai dengan 

objek penelitian yang memberikan gambaran mengenai objek penelitian tersebut. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sebagai berikut: 

1. Data primer, adalah data informasi yang diterima dari tangan pertama dan 

dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Data primer ini 

menggunakan responden dan wawancara informan dalam himpunan data-

data yang dibutuhkan. Kemudian penulis memperoleh jawaban atas 

pertanyaan seputar dengan penelitian penulis yakni hubungan Pemerintah 

Kecamatah Herlang dengan Lembaga adat langnge-langnge. 

2. Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan 

dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri. 

Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan bertujuan 
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untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku 

yang terdapat pada perpustakaan 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

 

 Metode pengumpulan data adalah salah satu langkah yang menentukan behasil 

atau tidaknya suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ,metode 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi 

Metode ini bertujuan untuk mengamati dan mendeskripsikan gejala-gejala 

yang terjadi dalam (pada) fenomena maupun sosial, yang terjadi dalam 

tingkatan waktu tertentu, dan tidak dapat dikendalikan oleh sipeneliti.2 Oleh 

karena itu, menurut peneliti metode ini digunakan dari awal penelitian 

dengan mengamati dan mencatat keadaan fisik lingkungan itu sendiriserta 

perilaku individu yang menjadi objek dalam penelitian tersebut. 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara (Interview) adalah sebuah proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambal bertatap muka 

antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, 

dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide).3 Metode ini dilakukan 

                                                             
2 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2001), h. 38. 
3 Burhan Bungin, Metode Penilitian Kuantitatif (Cet. IX; Depok: Pernadamedia Group, 

2018), h. 136. 
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untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai data yang terkait 

dengan masalah yang diteliti. Wawancara akan dilakukan dengan pedoman 

pertanyaan yang telah tersusun mengenai masalah yang akan diteliti terkait 

Hubungan Pemerintah kecamatan Herlang dengan Lembaga adat Langnge-

langnge dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

No Jabatan Jumlah 

1 Pemangku Adat Lembaga 

Adat Langnge-langnge 

2 

2 Pemerintah Kecamatan 

Herlang 

2 

4 Mayarakat Kecamatan 

Herlang 

4 

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan pengumpulan bukti dan keterangan seperti 

gambar, kutipan, dan bahan referensi lain. Dalam penelitian ini dokumentasi 

ditujukan untuk mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang 

berupa catatan, transkrip, buku, agenda dan sebagainya, dikumpulkan dalam 

bentuk foto yang biasa menjadi sumber tertulis kejadian-kejadian atau 

peristiwa tertentu yang dapat menjelaskan mengenai Kedudukan Ketua 

Lembaga Adat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten 

Bulukumba. 

4. Studi Pustaka  

Studi Pustaka merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan 

informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di 

perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah. 
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E. Instrumen Penelitian 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa instrumen adalah 

alat yang diperlukan untuk mengerjakan sesuatu. Berdasarkan pengertian tersebut 

dapat didefinisikan bahwa instrument penelitian merupakan alat bantu yang 

digunakan peneliti dalam pengumpulan data dalam proses penelitian. Instrument 

berkaitan erat dengan metode yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian 

ini instrument yang digunakan antara lain: 

 

1. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara atau daftar wawancara ialah pegangan seorang 

peneliti ataupun daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan nanti 

kepada para narasumber saat wawancara. 

2. Pedoman Observasi  

Pedoman observasi bertujuan untuk mempermudah para peneliti dalam 

melakukan observasi dilapangan. 

3. Kamera/Perekam 

Kamera merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengambil atau merekam 

suatu bayangan serta gambar kedalam film/memory card. 

 

4. Alat tulis menulis  

Alat tulis berfungsi untuk mencatat percakapan agar data yang dianggap penting 

tidak terlewatkan. 

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 
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Penelitian ini menggunakan Teknik pengelolaan data berupa metode 

analisis kualitatif. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk 

mendapatkan fakta yang diinginkan sehingga dapat menjawab pertanyaan pada 

rumusan masalah dalam penelitian ini.  

Kegiatan analisis data kualitatif mencakup aktivitas pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, serta penyimpulan hasil penelitian yang 

mendeskripsikan dan nmenganalisa data yang diperoleh dalam penelitian serta 

pengumpulan data yang menggunakan beragam sumber data yang bersedia. Data 

atau informasi yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk laporan yang 

selanjutnya dianalisis. Kegiatan Analisa data ini tidak terlepas dari memperhatikan 

Langkah-langkah berikut:4 

1. Reduksi data, adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaam, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis dilapangan. Lebih sederhana, reduksi data yaitu kegiatan 

pemilihan data pokok yang sesuai dengan focus penilitian 

2. Penyajian data, adalah kegiatan Ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga 

memberi kemungkinan akan adanya penarikan nkesimpulan dan pengambilan 

Tindakan. 

3. Penarikan kesimpulan, adalah kegiatan akhir dengan tujuan memahami makna 

dari data yang diperoleh. 

                                                             
4 Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Alhadharah 17, No.33 (Januari-Juni 2018), h. 

91 & 94. 
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Data yang telah dianalisis, kemudian dilakukan pemeriksaan keabsahan 

data. Keabsahan data yang telah dianalisa dilakukan dengan cara Triangulasi 

sumber, yaitu membandingkan hasil analisis yang satu dengan analisis lain atau 

membandingkan hasil data wawancara terstruktural dengan data observasi.5  

                                                             
5 Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, h. 87. 



   

43 
 

BAB IV 

HASIL PEMBAHASAN  

A. Gambaran Lokasi Penelitian  

1. Gambaran umum lokasi penelitian 

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi 

Sulawesi Selatan,. Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak d kota Bulukumba. 

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km2 dan berpendudukan sebanyak 

349.757 (berdasarkan sensus penduduk 2021). Secara wilayah, Kabupaten 

Bulukumba berada pada posisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki 

Gunung Bawakaraeng -Lompobattang, daerah rendah, pantai dan laut lepas. 

Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi 

Selatan, terkenal dengan industri perahu pinisi yang banyak memberikan nilai 

tambah ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah Daerah. Luas wilayah Kabupaten 

Bulukumba 1.154,67 Km2 dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 

Km. 

Kabupaten Bulukumba mempunyai 10 kecamatan, 27 keluraahn, serta 109 

desa. Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5020” 

sampai 5040” Lintang Selatan dan 119050” sampai 120028” Bujur Timur. Batas-

batas wilayahh adalah: 

b. Sebalah Utara Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai 

c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Kepulauanhh Selayar 

d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Teluk Bone 
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e. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng  

Kabupaten Bulukumba hanya terdiri atas tujuh kecamatan (Ujungbulu, 

Gangking, Bulukumpa, Bontobahari, Bontotiro, Kajang, Hero Lange-lange), tetapi 

beberapa kecamatan kemudian dimekarkan dan kini “butta panrita lopi” sudah 

terdiri atas 10 kecamatan. Ke-10 kecamatan tersebut adala: 

1) Kecamatan Ujungbulu (Ibukota kabupaten) 

2) Kecamatan Gantarang 

3) Kecamatan kendang 

4) Kecamatan Rilau Ale 

5) Kecamatan Bulukumba 

6) Kecamatan Ujungloe 

7) Kecamatan Bontobahari  

8) Kecamatan Bontotiro 

9) Kecamatan Kajang 

10) Kecamatan Herlang 

Dari 10 kecamatan tersebut, tujuh diantaranya merupakan daerah pesisir 

sebagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu Kecamatan 

Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan 

Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang. Tiga 

kecamatan lainnya tergolong sentra pengembangan pertanian dan perkebunan, yaitu 

Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale, dan Kecamatan Bulukumpa. 
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2. Kecamata Herlang (Hero  Langnge-langnge) 

Kecamatan Herlang merupakan salah satu kecamatan dari 10 kecamatan di 

Kabupaten Bulukumba yang manba dulunya merupakan suatu distrik dari Hero dan 

Langnge-langnge. Kecamatan ini berada dipesisir timur dari provinsi Sulawesi 

Selatan, dan adapun batas-batasannya yaitu: 

Utara : Kecamatan Kajang 

Timur : Teluk Bone 

Selatan Kecamatan Bonto Tiro  

Barat : Kecamatan Ujung Loe 

 Sec

ara geografis kecamatan Herlang berada di lintang 5o 21’38.61” LS sampai 

5o27’8.79” LS dan 120o18’29.12” BB sampai 120o26’3.15” BB. Dengan ibu kota 

kecamatan Herlang yang berada di Kelurahan Tanuntung. Adapun luas Kecamatan 

Herlang yaitu 6.879 Ha dimana 6,47% berada pada ketinggian 0-25 mdpl, 57,28% 

yang berada pada ketinggian 25-100 mdpl, dan 36,25 % yang berada pada 

ketinggian 100-500 mdpl. Sedangkan untuk kemiringan lerengnya memiliki variasi 

yaitu mulai dari 0% sampai lebih besar dari 40%. 

 Seb

anyak tiga kelurahan di Kecamatan Herlang merupakan pantai dan tujuh kelurahan 

lainnya merupakan daerah bukan pantai dengan tofografi 500 meter dari 

pemukiman laut. Menurut jaraknya, letak masing-masing kelurahan ke kecamatan 
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bervariasi antar 1-3 Km (Lingkungan Alorang dan Desa Gunturu), antara 3-6 km 

(desa Singa dan Bonto Kamase), kelurahan lainnya berjarak 5-10 km. 

TABEL 1 

 Ju

mlah Kelurahan/Desa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba 

No Kelurahan/Desa RT RW/RK Lingkungan/Dusun 

1 Karassing 8 8 4 

2 Borong 17 9 4 

3 Bonto Kamase 12 8 5 

4 Tanuntung 16 10 5 

5 Singa 16 8 4 

6 Tugondeng 16 8 4 

7 Pataro 8 8 4 

8 Gunturu 24 12 6 

 Jumlah 117 71 36 

 Sum

ber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Bulukumba 

B. Peran Lembaga Adat Langnge-langnge Terhadap Penyelenggaraan 

Pemerintahan di Kecamatan Herlang 

Berkaitan dengan peran lembaga adat terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan, maka yang dimaksud adalah apa saja yang tugas oleh lembaga adat 

agar dapat berkontribusi untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan. 
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Lembaga adat adalah kelompok atau organisasi yang membantu masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan dasarnya dan mengikuti aturan dalam komunitasnya. Mereka 

juga membantu menjaga kebersamaan masyarakat dan memastikan semua orang 

berperilaku baik. Lembaga-lembaga ini fokus pada hal-hal yang penting bagi area 

spesifik tempat mereka berada. Pekerjaan ini diselesaikan oleh yayasan 

konvensional di mata publik sebagai asosiasi ramah. Permendagri No. 3 Tahun 

1997 mengatur tentang tata cara pekerjaan atau tugas yang harus diselesaikan oleh 

lembaga adat sebagai berikut.: 

1. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah 

serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat 

istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. 

2. Memberdayakan, melestarikan mengembangkan adat istiadat dan 

kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya 

daerahserta memberdayakan masyarakat dalam menunjang 

penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan dan pembangunan dan 

pembinaan kemasyarakatan 

3. Menciptakan hubungan yang demokratis dann harmonis serta objektif 

antara kepala adat/pemangku adat dengan pemerintah daerah. 

Peran dan kehadiran lembaga adat Langnge-langnge dalam pemerintahann 

kecamatan Herlang bukan hanya dapat menciptakan norma adat namun mereka 

juga dapat berkontribusi untuk memberi masukan positif pada lembaga 

pemerintahan untuk kehidupann lebih damai. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
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pihak pemerintah dalam hal ini bapak Andi Fidya Syamad. Sekretaris Camat 

kecamatan Herlang, mengatakan bahwa: 

Lembaga adat langnge-langnge ini mempunyai tugas atau peran sebuah 

tatanan moral masyarakat sehingga tercipta suasana yang aman dan damai 

untuk keselarasan dan pengembangan potensi yang ada di kecamatan 

Herlang, dalam mengayomi kehidupan masyarakat keterlibatan lembaga 

adat sangatlah penting karena lembaga adat mempunyai tugas dalam 

menyelesaikan sebuah persoalan yang adil dan damai tanpa ada 

diskriminatif dalam masyarakat. Karena salah satu tugas lembaga adat 

adalah memberi bimbingan dan informasi tentang norma dan larangan 

yang tidak boleh dilanggar masayarakat.1 

 Per

nyataan pihak pemerintah diatas menjelaskan bahwa keterlibatan Lembaga Adat 

sangatlah penting karena lembaga adat mempunyai tugas menyelesaikan sebuah 

persoalan yang adil dan damai tanpa ada diskriminatif dalam masyarakat. Dengan 

adanya koordinasi dari pemerintah setempat ke pemangku adat langnge-langnge, 

sehingga Lembaga Adat Langnge-langnge dapat menjalankan perannya dalam 

pemerintah kecamatan tersebut. 

 Sete

lah pembentukan Lembaga Adat Langnge-langnge ini semakin dibutuhkankan 

dalam perannya membantu pemerintah untuk melestarikan adat dan budaya 

sebagaimana disampaikan pemangku adat Lembaga Adat Langnge-langnge Andi 

Agung Mappiwali Karaeng Langnge-langnge mengatakan bahwa: 

Saya bentuk lembaga adat ini karena saya lihat sudah pudar tatanan kita 

sedikit demi sedikit, tujuannya untuk mempersatukan keluarga dan 

                                                             
1 Andi Fidya Samad, Sekretaris Camat Herlang, Wawancara, di kelurahan Tanuntung16 

Januari 2023. 



49 
 

 
 

memahami bagaimana adat dan budaya kita dan memperkuat tatanan adat 

budaya kita, dalam pembentukan ini juga bukan hanya keperluan pribadi 

tetapi untuk seluruh rumpun keluarga dan sebgai tanda terima kasih 

kepada orang terdahulu yang sudah berjasa untuk kita semua.2 

 Per

nyataan diatas menjelaskan tujuan pembentukan lembaga adat langnge-langnge ini 

untuk melestarikan kembali adat dan budaya langnge-langnge yang diwarisi oleh 

leluhur mereka dan bertanggung jawab sebagai lembaga yang bisa 

mempertahankan adat istiadat dan budaya yang harus disampaikan kepada 

masyarakat, keberadaan Lembaga Adat Langnge-langnge saat ini masih sangat 

eksis terutama dikalangan keluarga kerajaan, hal ini dikarenakan keluarga kerajaan 

dan pemerintah masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya di 

Kecamatan Herlang sehingga masyarakat ikut mengamati dan turut andil dalam 

berbagai kegiatan tradisi atau ritual yang sampai sekarang masih sering 

dilaksanakan. 

Kecamatan Herlang merupakan  salah satu daerah yang masih memegang 

teguh adat istiadat dan memiliki lembaga adat, yakni Lembaga Adat Langnge-

langnge adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal 

usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota- anggotanya untuk 

melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya di Kecamatan 

Herlang. Pembinaan dan pengembangan adalah semua kegiatan dalam rangka 

memelihara dan memajukan adat istiadat yang menunjang kelangsungan 

pembangunan dan ketahanan nasional serta tidak bertentangan dengan kepentingan 

                                                             
2 Andi Agung Mappiwali, Pemangku Adat Langnge-langnge, Wawancara,di kelurahan 

Tanuntung 17 Januari 2023 
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umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelestarian adalah upaya 

menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, terutama 

nilai-nilai akhlak, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat kebiasaan-

kebiasaan dalam masyarakat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.3 

 Sala

h satu tugas yang harus diemban oleh lembaga adat adalah menampung dan 

menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan 

perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan 

masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Sekretaris Kecamatan Herlang, 

Andi Fidya Samad mengatakan: 

Ada beberapa perselisihan dari kalangan masyarakat yang dimana 

penyelesainnya itu ditempuh secara adat, contohnya pemerintah ingin 

membangun pembangunan yang dimana lokasi yang akan dibangun itu 

milik masyarakat, maka perannya lembaga adat disitu agar masyarakat ini 

mau memberikan lokasinya kepada pemerintah. Disamping itu juga salah 

satu tugas daripada Lembaga Adat Langnge-langnge ini itu membantu 

pemerintah dalam pemilihan kepala desa. 4 

 Per

nyataan diatas menjelaskan bahwa lembaga adat tidak hanya bertugas untuk 

melestarikan adat dan budaya tetapi lembaga adat juga bertugas menyelesaikan 

perselisihan yang ada dikalangan masyarakat agar tetap menjalin hubungan dengan 

pemerintah. Adapun  peran Lembaga adat Langnge-langnge dalam Pemilihan Kepala 

Desa, pemilihan kepala desa tidak hanya menjalankan tugasnya sendiri, tetapi dibantu 

                                                             
3 Lampiran Perda Kabupaten Bulukumba  No.9  Tahun 2015 tentang Pengukuhan, 

Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. 
4 Andi Fidya Samad, Sekretaris Camat Herlang, Wawancara, di kelurahan Tanuntung16 

Januari 2023. 
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dengan aparatur lainya salah satunya adalah Lembaga adat, disinilah adanya kaitan antara 

Pemilihan Kepala Desa dengan lembaga adat, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan 

Lembaga Adat Besar Republik Indonesia Nomor:1 Tahun 2009 tentang pemberdayaan, 

pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat istiadat dan Lembaga Adat. Hubungan 

Lembaga Adat dengan Pemilihan Kepala Pemerintahan, kemitraan, konsultatif dan 

koordinatif. Antara lembaga adat dengan Pilkades memiliki keterikatan karna untuk 

mencapai tujuan perlu adanya kerjasama diantara keduanya, keterkaitan Pilkades dengan 

Lembaga Adat Langnge-langnge dalam menjalankan sistem pemilihan kepala pemerintah.  

 

 Ada

pun pengaruh Lembaga Adat Langnge-langnge terhadap masyarakat Kecamatan 

Herlang sampai saat ini sangat berpengaruh di Kecamatan Herlang. Menurut bapak 

H Andi Waris selaku masyarakat adat Langnge-langnge mengatakan bahwa: 

 Lembaga adat langnge-langnge sangat penting pengaruhnya terhadap 

masyarakat karena dengan adanya lembaga adat ini maka masyarakat 

menumbuhkan kesadarannya agar tetap mempertahankan nilai-nilai 

budaya, tradisi budaya yang dilaksanakan oleh lembaga adat langnge-

langnge ini merupakan suatu tradisi yang memiliki nilai-nilai positif untuk 

pembentukan karakter masyarakat. Sehingga dengann adanya 

pembentukan lembaga adat langnge-langnge memberikann ruang gerak 

kepadanya masyarakat untuk meningkatkan kreatifitasnya. 5 

Adapun hasil wawancara dengan bapak sokeng selaku masyarakat 

kecamatan Herlang, senada dengan apa yang disampaikan diatas terkait pengaruh 

                                                             
5 H Andi Waris, Masyarakat Kecamatn Herlang, Wawancara, di Desa Singa 20 Januari 

2023 
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lembaga adat langnge-langnge terhadap masyarakat, Bapak Sokeng  mengatakan 

bahwa: 

Sebelum terbentuk ini lembaga dulu distrik langnnge-langnge namanya, 

ayahnya andi agung bernama Andi makkaraseng petta nompo diberi 

jabatan sebagai karaeng langnge-langnge pada tahun 1955 sampai 1962, 

memang dia senang dengan masyarakat pada saat itu mempunyai jiwa 

sosial yang tinggi terhadap masyarakat membantu masyarakat jika terjadi 

perselisihan-persilihan antar masyarakat maka beliau itu turut serta 

menyelesaikan masalah-masalah yang ada dimasyarakat karena dia dulu 

juga sebagai pemimpin masyarakat, tidak hanya itu karaeng Andi 

makkaraseng juga mengajarkan kepada anak-anak muda dulu cara bertutur 

kata yang baik supaya sifat rendah hati sudah tertanam sejak kecil. 6 

 Me

ngenai penjelasan dari hasil wawancara maka penyusun menyimpulkan bahwa 

peranan lembaga adat yaitu: 

1. Membantu pemerintah melestarikan adat dan budaya yang pernah para 

tetuah kita tanamkan dalam kehidupan dimasyarakat 

2. Membantu menyelesaikan yang terjadi ditengah masyarakat, contohnya 

ketika ada perselihan sengketa tanah antar masyarakat maka lembaga adat 

ikut andil menyelesaikan persoalan tersebut 

3. Sebagai tempat mediasi masyarakat adat, dimana ada kesalahpahaman maka 

lembaga adat ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. 

 

                                                             
6 Sokeng, Masyarakat Kecamatan Herlang, Wawancara,di Desa Gunturu 20 Januari 2023 
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C. Kedudukan Lembaga Adat Langnge-langnge Dalam Pemerintahan 

Kecamatan Herlang 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman 

Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga 

Adat dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya daerah Pasal 1 butir 8. 

Menjelaskan bahwa Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena 

kesejahteraan atau asal usulnya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta 

pengembangan adat budaya Lembaga adalah pola organisasi untuk memenuhi 

berbagai keperluan manusia, yang lahir dengan adanya berbagai budaya sebagai 

suatu ketetapan. Lembaga dibentuk berdasarkan hal-hal sebagai berikut: a) cara, b) 

Kebiasaan, c) Adat Istiadat. Terdapat banyak jenis lembaga, salah satunya adalah 

Lembaga Adat.  

Kedudukan masyarakat adat sendiri, oleh Negara telah diakui secara 

konstitusional yaitu dalam perubahan kedua UUD 1945 pada pasal18B yang 

berbunyi: 

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah 

yang bersifat khusus atau bersifat istimewah yang diatur dengan 

undang-undang. 

2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat 

serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang. 
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 Dal

am sebuah desa atau pemerintah daerah, terdapat lembaga yang mengikuti aturan 

dan hukum tertentu. Lembaga-lembaga tersebut, termasuk lembaga adat, memiliki 

kekuasaan untuk mengatur dan mengawasi pemerintahan. Tujuan mereka adalah 

menjadikan daerah tersebut lebih baik dengan mengikuti adat dan tradisi 

masyarakat yang tinggal di sana. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak 

pemerintah dalam hal ini bapak Andi Fidya Samad selaku sekretaris camat 

mengatakan bahwa: 

Keberadaan lembaga adat langnge-langnge dalam pemerintahan kecamatan 

herlang ini sangan kuat pengaruhnya disamping memilki peran tersendiri 

lembaga adat langnge-langnge ini juga memiliki hubungan kemitraan 

dengan pemerintah, dimana dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat, 

dengan adanya hubungan kemitraan antara lembaga adat dengan pemerintah 

keharmonisan antara keduanya harus terjalin agar tetap antara lembaga adat 

langnge-langnge dengan pemerintah berjalan dengan satu btujuan demi 

kesejahteraan masyarakat. 7 

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa lembaga adat langnge-langnge masih 

diakui keberadaannya dan Lembaga Adat Langnge-langnge ini adalah sebagai mitra 

pemerintah guna mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan 

kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. 

Lembaga adat yang telah terbentuk memiliki peraturan dan pelaksanaan 

pemerintahan berdasarkan susunan asli, yaitu kewenangan lembaga adat yang 

berdasarkan hak asal usul lembaga tersebut. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau 

wilayah adat yang dilakukan oleh lembaga adat juga wewenang lembaga adat, serta 

                                                             
7 Andi Fidya Samad, Sekretaris Camat Herlang, Wawancara, di Kelurahan Tanuntung16 

Januari 2023. 
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lembaga adat berwenang dalam penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum 

adat yang berlaku wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan 

mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Andi Agung Mappiwali Karaeng Langnge-langnge selaku pemangku adat  

Lembaga Adat Langnge-langnge mengatakan bahwa: 

Saya menganggap lembaga adat ini bukan sebatas lembaga 

kemasyarakatan tetapi lembaga adat ini sebagai mitra pemerintah, 

hubungan kemitraan lembaga adat ini ndengan pemerintah terikat secara 

jelas terbukti ketika lembaga adat ini dikukuhkan yang hadir itu seluruh 

perwakilan adat seindonesia bahkan bupati bulukumba hadir dalam 

pengukuhan dan menyampaikan sedikit masukan terkait lembaga adat 

langnge-langnge.8 

 Me

ngaggap Lembaga Adat Langnge-langnge sebagai mitra maka pemerintah 

memposisikan lembaga adat dalam posisi yang sama dalam artian ketika membahas 

mengenai mitra, maka kedudukannya sejajar dengan pemerintah dalam hal 

membantu pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. 

 Dal

am pengembangan sumber daya manusia (SDM), penting untuk memasukkan adat 

dan tradisi masyarakat. Adat istiadat ini membantu kita mengembangkan 

masyarakat kita dalam hal cara kita bertindak dan berperilaku, serta keyakinan 

agama kita. Dengan mengikuti kebiasaan ini, kita dapat memastikan bahwa kita 

menghormati dan beretika dalam segala hal yang kita lakukan. Ada banyak adat 

dan cara khusus yang dimiliki penduduk asli, dan beberapa di antaranya mirip 

                                                             
8 Andi Agung Mappiwali, Pemangku Adat Langnge-langnge, Wawancara, di Kelurahan 

Tanuntung17 Januari 2023 
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dengan ajaran Islam. Dalam Islam, membantu orang lain itu penting, dan 

masyarakat di Kecamatan Herlang sering memiliki tradisi yang melibatkan saling 

membantu. Menurut kepala seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Herlang yaitu 

bapak Arsyad Yani mengatakan bahwa: 

Hubungan antara Lembaga adat langnge-langnge dengan pemerintah 

dalam pelestarian kebudayaan ini tentunya dilakukan dengan hubungan 

kerja sama yang baik, sehingga baik dari pihak lembaga adat maupun 

pemerintah dapat mengajukan pendapat-pendapat mengenai hubungan 

ini.9 

Berdasarkan dengan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

hubungan antara lembaga adat dengan pemerintah ini dilakukan dengan baik, salah 

satunya dengan kedua pihak dapat mengajukan pendapat-pendapat mengenai kerja 

sama ini agar tujuan dibangunnya hubungan dengan pemerintah dapat tercapai, 

seperti hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam acara pernikahan ada yang 

Namanya ritual a’korongtigi dalam ritual tersebut yang melakukan ialah orang yang 

memiliki strata sosial yang tinggi, ritual tersebut adalah pa’minasa (pengharapan) 

bagi calon pengantin agar kelak calon pengantin tersebut memiliki strata sosial yang 

tinggi dalam masyarakat.. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh 

ibu Andi Hikmawati Andi Kumala Idjo selaku pemangku adat langnge-langnge 

mengatakan bahwa: 

Sebelum lembaga adat langnge-langnge ini namanya dulu itu distrik 

langnge-langnge yang mengatur semua tatanan pemerintahan adalah 

kepala distrik kemudian terbentuklah kecamatan agar tatanan adat dan 

budaya pada masa distrik langnge-langnge ini tetap ada maka kami itu 

bentuk lembaga adat supaya membantu pemerintah dalam mengatur 

                                                             
9 Arsyad Yani, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Herlang, Wawancara,di 

Kelurahan Tanuntung 16 Januari 2023 



57 
 

 
 

tatanan sosial masyarakat yang ada dan membentuk ruang gerak bagi 

masyarakat adat untuk meningkatkan kreatifitasnya.10 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah 

menganggap Lembaga Adat Langnge-langnge sebagai mitra, maka pemerintah 

memposisikan lembaga adat dalam posisi yang sama dalam artian ketika berbicara 

mengenai mitra, maka kedudukannya sejajar dengan pemerintah dalam hal 

membantu pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya legalitas 

yang diberikan oleh pemerintah terhadap Lembaga Adat Langnge-langnge dengan 

sama-sama menginginkan masyarakat sejahtera. Pada dasarnya suatu adat dapat 

bertahan karena difungsikan masyarakat itu sendiri baik tradisinya, hukum adatnya, 

nilai-nilai kultural yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaaan. Pemerintah 

sendiri pada dasarnya menyutujui dan mendukung penuh, nilai-nilai yang ada 

dalam adat istiadat itu sendiri selama tidak bertentangan dengan aturan pemerintah, 

hukum yang berlaku dan agama yang dianut. 

D. Pandangan Siyasah Syar’iyyah Terkait Lembaga Adat Langnge-Langnge di 

Kecamatan Herlang 

Islam adalah agama yang peduli dengan semua bagian kehidupan kita, 

seperti adat dan kebiasaan kita. Ia ingin kita tetap mengikuti tradisi dan kebiasaan 

kita, tetapi juga memastikan bahwa itu sejalan dengan ajaran Islam. Orang yang 

bertanggung jawab atas tradisi kita selalu memastikan untuk mengutamakan agama 

dalam segala hal yang kita lakukan. 

                                                             
10 Andi Hikmawati Andi Kumala Idjo, Pemangku Adat Langnge-langnge, Wawancara, di 

Kabupaten Gowa 28 Januari 2023 
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Adat istiadat adalah hal-hal yang dilakukan orang secara teratur, seperti 

kebiasaan. Boleh saja tetap melakukan kebiasaan tersebut selama tidak 

bertentangan dengan apa yang tertulis dalam al-Qur'an dan Al-Hadits. Adat istiadat 

membantu kita menjaga budaya dan tradisi kita tetap hidup, dan juga membantu 

pemerintah dan rakyatnya bekerja sama dan saling mendukung. Hukum Islam 

memberi kita aturan untuk diikuti dan membantu kita mengetahui bagaimana 

berperilaku dalam masyarakat. Agama islam tidak memberatkan umatnya untuk 

melestarikan atau mengikuti adat istiadat, adat istiadat kecamatan Herlang selalu 

menjunjung tinggi nilai-nilkai moral dalam kehidupan, adanya syariat Islam tidak 

menyulitkan atau menyudutkan masyarakat untuk tetap menjaga adat istiadat 

setempat, bahkan adanya lembaga adat sangat membantu masyarakat agar 

tertampungnya semua aspirasi masyarakat baik yang umum maupun yang 

berkenaan dengan adat istiadat. 

Allah swt berfirman didalam al-Qur’an memerintahkan kepada umatnya 

untuk memeluk agama Islam secara kaffah dimana umat Islam tidak hanya 

melakukan habluminallah tetapi juga hendaknya melakukan habluminannas, 

dimana lembaga adat dalam kacamata Islam merupakan suatu lembaga yang dapat 

membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan program-program 

yang telah dibuat, demi tercapainya suatu visi misi pemerintah dalam rangka 

kemaslahatan bersama. 

Betapa tingginya kedudukan pemimpin dalam syariat Islam sehingga Allah 

menggandengkan kata ketaatan kepada-Nya dan ketaatan kepada Rasul-Nya 
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dengan ulil amri sebagaimana firman Allah swt. dalam Surat an-Nisa/4: 59 yang 

berbunyi: 

ا هه أهيُّ ٰٓ اْ أهطِيعُواْ  لَّذِينه ٱ يهَٰ نُوٰٓ امه ه ٱءه أهطِيعُواْ  للَّّ سُوله ٱوه أوُْليِ  لرَّ عۡتُمۡ فيِ لۡۡهمۡرِ ٱوه زه نهَٰ  مِنكُمۡۖۡ فهإنِ ته

وهُ إلِهى  يۡءٖ فهرُدُّ سُولِ ٱوه  للَِّّ ٱشه وۡمِ ٱوه  للَِّّ ٱإنِ كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونه بِ  لرَّ يۡرٞ وه  لٰۡۡٓخِرِ  ٱ لۡيه لكِه خه
 نُ أهحۡسه ذهَٰ

أۡوِيلاا    ٨٥ته

 

Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 

hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya11 

 

Dalam ayat tersebut menyebutkan kata ulil amri pada derajat ketiga setelah 

taat kepada Allah dan Rasulullah. Akan tetapi kata ulil amri tidak digandengkan 

dengan kata taat karna taat kepada ulil amri tidaklah berdiri sendiri melainkan harus 

bersyarat taat kepada Allah dan Rasul. Kata ulil amri dalam ayat ini ulil amri 

diartikan sebagai orang yang memiliki wewenang dalam mengurus urusan manusia, 

serta yang diandalkan dalam menangani segala persoalan kemasyarakatan. Mereka 

bisa dikatakan sebagai penguasa atau pemerintah, dan ada yang mengatakan mereka 

                                                             
11 11Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, (Surabaya: 

Halim Publishing dan Distributing, 2014) h. 87 
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adalah ulama serta orang yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan 

profesinya.12 

Kepemimpinan dan keteladanan harus berdasarkan kepada keimanan dan 

ketaqwaan, pengetahuan dan keberhasilan dalam aneka ujian. Karena itu 

kepemimpinan tidak dapat dianugerahi oleh Allah kepada orang-orang yang zalim, 

yakni yang berlaku aniaya. Islam menilai bahwa kepemimpinan bukan hanya 

sekedar kontrak sosial yang melahirkan janji dari pemimpin untuk melayani yang 

dipimpin sesuai kesepakatan bersama, serta janji ketaatan dari yang dipimpin 

kepada pemimpin, tetapi juga dalam pandangan ayat ini haruslah terjalin hubungan 

yang harmonis antara yang diberi wewenang memimpin dengan Tuhan, yaitu 

berupa janji untuk menjalankan kepemimpinan sesuai dengan nilai-nilai yang 

diamanatkan-Nya.13 Oleh karena itu, pemimpin harus menjadi orang yang paling 

memahami hukum ilahi. Bahkan setelah wafatnya para khalifah, kepemimpinan 

harus berada ditangan orang yang paham hukum (faqih) dan memenuhi beberapa 

syarat, dan salah satunya adalah tugas untuk menasehati dan mengajak pada hal-hal 

yang baik dan meninggalkan yang jahat14 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan 

ulil amri diantara kamu”. Pada pangkalan ayat ini menjelaskan kepada manusia 

khususnya kaum muslim bahwa mereka diharuskan taat kepada perintah, hal 

pertama yang wajib ditaati adalah perintah Allah swt. Allah menurunkan perintah-

                                                             
12 M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 484 
13 M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Volume 1...., h. 118. 
14 Halimah Basri, Kepemimpinan politik Perempuan dalam pemikiran Musaffir, al-

Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 7, No.1, 2018 
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perintah tersebut dengan melalui utusan-utusan Allah yakni para Rasul dan penutup 

segala Rasul yaitu Nabi Muhammad saw, dan perintah-perintah 

tersebut termaktub dalam kitab suci seperti Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur’an yang 

mana inti isi dari kitab tersebut adalah tentang keselamatan dan kebahagian dalam 

kehidupan manusia.15 

Selanjutnya manusia diperintahkan taat kepada Rasul, sebab taat kepada 

Rasul merupakan lanjutan dari taat kepada Allah. Banyaknya perintah yang wajib 

kita taati sehingga diwajibkan melihat contoh teladan yang mana contoh itu hanya 

ada pada diri Rasulullah, dengan demikian barulah sempurna dalam beragama. 

Sebab banyak orang yang percaya dengan Tuhan akan tetapi tidak percaya dengan 

Rasul sehingga mereka tidak memiliki agama. Selanjutnya kata ulil-amri-minkum 

yakni orang-orang yang menguasai pekerjaan atau orang-orang yang berkuasa 

diantara kamu. Kata minkum mempunyai dua arti, pertama diantara kamu, kedua 

dari pada kamu. Maksudnya mereka yang berkuasa adalah orang yang terpilih yang 

diakui kekuasaannya.16 

Dalam urusan kenegaraan dibagi menjadi dua yaitu yang mengenai urusan 

agama dan urusan umum, dalam urusan agama semata-mata menunggu perintah 

dari Rasul dan Rasul menunggu wahyu dari Allah, tetapi dalam urusan umum 

seperti perang, damai, membangun tempat beribadah, bercocok tanam, berternak 

dan lainnya itu semua urusan kamu sendiri dengan menggunakan dasar syura‟, 

                                                             
15 Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz 4-5-6, (Jakarta: Yayasan Nurul Iman, 1984), h. 147-148. 
16 Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz 4-5-6, h.148. 
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yang menjaga jalannya syura‟ adalah yang ahli dan hasil dari syura inilah yang akan 

menjadi keputusan yang wajib ditaati oleh seluruh orang-orang yang beriman.17 

Potongan ayat selanjutnya Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya). 

Apabila dalam sebuah musyawarah terjadi perselisihan pendapat antara ulil amri 

dan ahlul halli wal aqdi dan tidak dapat diselesaikan hendaklah dikembalikan 

kepada ketentuan Allah (al-Qur’an) dan Rasul (Hadist) atau dengan syariat dengan 

melihat pendapat-pendapat para ahli Islam terdahulu atau 

memakai qiyas perbandingan. Sesungguhnya pertikaian akan dapat diselesaikan 

apabila telah dikembalikan kepada Allah dan Rasul, dan apabila masih ada selisih 

karna hawa nafsu saja maka penguasa berhak bertanggung jawab untuk 

memutuskan mana yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul.18 

Penjelasan ayat diatas memberikan isyarat bahwa taat kepada pemimpin ada 

batasannya yaitu selama ia tidak memerintahkan dalam hal-hal kemaksiatan. Dan 

jika pemimpin yang adil dan bijaksana memberikan perintah kepada rakyatnya 

dalam hal yang ma‟ruf atau yang wajar yang sesuai dengan hukum dan undang-

undang maka kita sebagai rakyatnya diwajibkan untuk mentaatinya. Hal ini telah 

tersirat dalam asbabun nuzul bahwa para sahabat juga selalu taat 

terhadap pemimpin secara totalitas, akan tetapi mereka mengetahui bahwa taat 

kepada pemimpin tidaklah mutlak sedangkan kepada Allah dan Rasul mutlak.19 

                                                             
17 Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz 4-5-6, h.149. 
18 Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz 4-5-6, h.154. 
19 Abdul Wahid, Sosial Politik Dalam Tafsir Hamka, Jurnal Ar-Raniry International 

Conference On Islamic Studies (Aricis), Vol. 1, 2018. h. 334. 
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Dalam penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa tentang taat kepada 

Allah, menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh manusia tidak ada tawar- menawar. 

Tentang taat kepada Rasulullah menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh manusia 

tidak ada tawar-menawar. Tentang taat kepada ulil amri menjadi sebuah kewajiban 

bagi manusia. Dalam hal ini bagaimana pembentukan ulil amri tersebut apakah 

dipilih atau ditunjuk terserah atas kebijakan manusia asalkan tunaikanlah amanat 

kepada ahlinya. Dan sepanjang ia menjadi pemimpin ia harus berpegang teguh 

kepada al-Qur’an dan as-Sunah dan ijtihad yang tidak terlepas dari kedua sumber 

tersebut. 

Hukum Islam dalam menyelesaikan suatu masalah yang tidak ada titik 

temunya para ahli boleh berijtihad dalam menetapkan hukum, agar dapat 

menemukan titik terang dalam menyelesaikan permasalahan yang ada 

dimasyarakat, yang tidak mendapatkan titikt terang, kepala adat/pemangku adat dan 

pemerintah melakukan ishlah (mendamaikan) dalam menetapkan hukum yang 

tidak keluar dari syariat Islam agar terselesainya suatu permasalahan yang ada. 

Konsep musyawarah merupakan suatu landansan tegaknya kesamaan hak dan dan 

kewajiban dalam kehidupan masyarakat, dimana antara pemimpin dan rakyat 

memiliki hak yang sama membuat aturan yang mengikat dalam lingkup kehidupan 

bermasyarakat.20 

                                                             
20 Andi Nur Riqqah Maulana, Adriana Mustafa, Peran LPI-PJB Terhadap Pengadaan 

Barang dan Jasa di Kantor Kecamatan Rappocini Kota Makassar Perspektif Siyasah Syar’iyyah, 

Vol.2, No.3, 2021 
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Pandangan islam, ahlul halli wal aqdi merupakan suatu lembaga perwakilan 

rakyat dimana selain bertugas dikenegaraan, lembaga adat juga bertugas melakukan 

pengawasan dimana seperti halnya dengan tugas BPD (Badan Pengawasan Desa). 

Dalam  tingkat desa lembaga adat dapat digolongkan sebagai ahlul halli wal aqdi 

karena memiliki tugas terhadap pengawasan, tetapi lembaga adat dapat melakukan 

pengawasan ditingkat desa, yang terdapat tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh 

masyarakat, dan aparatur desa yang melakukan pengawasan  terhadap desa, jika 

ahlul hallu wal aqdi sebagai dewan perwakilan rakyat, sementara lembaga adat 

sebagai dewan perwakilan desa, yang bertugas melakukan pengawasan di desa, jika 

dalam konteks Islam yang berwenang melakukan pengawasan adalah ahlul hallu 

wal aqdi dan dalam konteks tingkat desa yang melakukan tugas desa adalah BPD 

atau lembaga adat desa.21 

  

                                                             
21 Muvita Ayu Anjasari, Peranan lembag adat dalam penyelenggaraan pemerintahan 

desa perspektif hukum islam, jurnal ilmu pemerintahan, vol.12, No.1 tahun 2019, h.10. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berhasil disampaikan di 

atas maka penulis simpulkan: 

1. Keberadaan Lembaga Adat Langnge-langnge ini sangat penting dalam 

pelestarian budaya yang ada dimasyarakat, hal ini terlihat dari tugas dan 

fungsi yang dijalankan antara lain memberdayakan, melestarikan dan 

mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam 

pembinaan kemasyarakatan. Oleh karenanya keberadaan Lembaga Adat 

Langnge-langnge pada setiap masyarakat/etnis tidak bisa dilepaskan dari 

nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat dan berfungsi untuk 

melestarikannya. Disamping itu, Lembaga Adat Langnge-langnge ini juga 

berperan menyelesaikan permasalahan adat dalam masayarakat 

sebagaimana adat atau ketentuan yang berlaku sejak dahulu (turun 

temurun). 

2. Kedudukan Lembaga Adat Langnge-langnge ini sebagain mitra pemerintah, 

maka pemerintah memposisikan lembaga adat dalam posisi yang sama 

dalam artian ketika berbicara mengenai mitra, maka kedudukannya sejajar 

dengan pemerintah dalam hal membantu pemerintah dalam pemberdayaan 

masyarakat. Dengan adanya legalitas yang diberikan oleh pemerintah 

terhadap Lembaga Adat Langnge-langnge dengan sama-sama 

menginginkan masyarakat sejahtera.  
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3. Dilihat dari sudut pandang Siyasah Syar’iyyah bahwa peranannnya lembaga 

adat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatann Herlang 

tidak sama sekali bertentangan dengan syariat Islam, agama Islam 

merupakan agama yang Universal dimana tidak menyulitkan umatnya 

dalam bersosialisasi, termasuk dengan lembaga adat yang memiliki peranan 

penting di Kecamatan Herlang, baik penyelenggaraan pemerintahan 

maupun dalam melestarikan adat dan budaya setempat, karena adat istiadat 

dalam Islam boleh tetap dijaga dan dilestarikan asal tidak bertentangan 

dengan syriat Islam yakni al-Qur’an dan Hadist. Yang mana tujuan lembaga 

adat itu sendiri selain menajga dan melestarikan adat istiadat, tetapi lembaga 

adat berdiri karena untuk kemaslahatan masyarakat, yang mana dalam 

agama Islam diperbolehkan agar tidak terjadi kemudharatan. 

B. Impilikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulam diatas maka penulis perlu memberikan masukan 

sebagai berikut: 

1. Lembaga Adat dapat memberikan peranannya sebagai organisisasi yang 

diberikan wewenang mendorong anggota-anggota masyarakat adatnya 

untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya 

Kecamatan Herlang, oleh karena itu dalam hal pelestarian dan 

pengembangan adat budaya perlu lebih di tingkatkan kepada Masyarakat 

kecamatan Herlang. 

2. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat tidak lepas dari peran pemerintah 

dan Lembaga masyarakat yang ada, olehnya itu perlu membangun 
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hubungan lebih antara Lembaga adat dan Pemerintah sehingga memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.  
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