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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 Penulisan transliterasi Arab-Latin pedoman transliterasi Arab-Latin sesuai 

pada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan 

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

Januari 1988 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad Ws es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض



 

 

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbaik„ ع

 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 ى

 Wau W We و

ٍ Ha H Ha 

 Hamzah ‟ Apostrof ء

ً Ya Y Ye 

  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 

(‟). 

B. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasi sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
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 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I ا

 Dammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah Ai a dan i ىَ 

 Kasrah Au a dan u وَ 

 Contoh: 

َْف  kaifa: ك 

 haula: ُ وْلَ 

C. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dengan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas ...اَ|َ...ى

 kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ى

 dammah dan wau Ū u dan garis di atas وَ 

Contoh: 

ات   māta: ه 

ه ي   ramā: ر 

َْلَ    qīla: قِ
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D.  Tā’ marbūtah  

Transliterasi untuk tā‟ marbūtah ada dua, yaitu: tā‟ marbūtah yang hidup 

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkantā‟ marbūtahyang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

   Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūtahdiikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā‟ 

marbūtahitu transliterasinya dengan [h].  

Contoh:  

طْف الَِ اَلأَ   ََ وَْض   raudah al-atfāl :  ر 

الْف اَضِلَ  َ  َ  ٌٍَْ دَِ  al-madīnah al-fādilah :  الْو 

E. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  َّ ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بٌَّ ا  rabbanā : ر 

ٌَْ ا  najjainā : ً جَّ

نَ   al-haqq : ً عِّ

Jika hurufَ  ber-tasydiddi akhir sebuah kata dan didahului oleh hurufى

kasrah (ً) maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(ī). 

Contoh:  

ٌَِّ لِ  Alī (bukan „Aliyy atau „Aly)‟: ع 
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ٌَِّ بِ ر   Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby)‟: ع 

F. 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 di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا لشَّوْصَ 

لَ  َ  َلْس   al-zalzalah (al-zalzalah) : ا لسَّ

فَ  َ     al-falsafah : ا لْف لْس 

G. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) 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.  

Contoh: 

وْىَ  ر   ta‟muruna: ت أهْ 

 „al-nau: ا لٌَّوْعَ 

ءَ  ٌْ  syai‟un: ش 

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
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yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

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

dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟an), Alhamdulillah dan munaqasyah. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur‟ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

I. Lafz al-Jalālah )ُ  اللَّه

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

atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Contoh: 

ََِ َاللََّّ ٍْي  dīnullāh billāhَِدِ  باِللَّّ

Adapun tā marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

ََِ ََِاللََّّ حْو  َر  ٌْ ُ نَْفِ hum fī rahmatillāh 

J. 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 
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kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 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). 

Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin Wudi‟a  linnāsi bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur‟ān 

Nasīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Nasr al-Farābī 

Al-Gazrālī 

Al-Munqiz min al-Dalāl 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū Wa ta„ālā 

saw.  = sallallāhu „alaihi Wa sallam 

a.s.  = „alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 
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I.  = Sebelum Masehi 

W  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

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

HR  = Hadis Riwayat 
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 ABSTRAK 

 

NAMA  : GILANG WIJAYA 

 

NIM  : 30600119102 

 

JUDUL : Eksistensi Tomakaka Sebagai Pemimpin  Adat Dalam Perumusan  

Perumusan Peraturan  Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengakuan Masyarakat 

Hukum Adat Di Kabupaten Luwu Utara 

 

 

 Penlitian pada skripsi ini mengkaji tentang ekssistensi Tomakaka sebagai 

pemimpim adat dalam perumusan peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 tentang 

pengakuan masyrakat hukum adat di Kabupaten Luwu Utara. Adapun tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui eksistensi dan bentuk keterlibatanTomakaka 

sebagai pemimpin adat dalam perumusan peraturan daerah tentang pengakuan 

masyrakat hukum adat. Jenis penelitian ini kualitatif dengan metode 

deskriptif,sumber data yang di gunakan yaitu primer dan skunder, metode 

pengumpulan data yaitu observasi,wawancara dan dokumentasi, Teknik Analisa 

data di lakukan dengan tiga komponenen yaitu reduksi kata,penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. Adapun teori yang digunakan yaitu kebijakan public,elit 

dan aktor dalam kebijakan publik. 

 Adapun hasil dari peneltian ini adalah menunjukan secara umum peraturan 

daerah ini hadir karena melihat keberadaan dan seberapa penting Tomakaka 

dalam masyrakat dan juga untuk melindungi kebudayaan serta menjaga kekayaan 

atas budaya yang di miliki,serta bentuk keterlibatannya adalah Toamakaka tidak 

di libatkan secara langsung dalam penyusunan tetapi dalam penyampaian aspirasi 

serta evaluasi dari peraturan yang di maksudkan 

 Implikasi dari penelitian ini adalah Implikasi teoritis Dalam penelitian ini 

yang berfokus terhadap eksistensi dan keterlibatan pemangku adat dalam 

perumusan peraturan daerah daerah tentang pengakuanmasyrakat hukum adat 

dengan menganalisa  sejauh mana keterlibatan elit non politik dalam menentukan 

kebijakan public dan implikasi praktis Praktis Hasil penelitian ini dapat digunakan 

untuk meningkatkan advokasi dan pendidikan terkait pentingnya monitoring dan 

evaluasi yang efektif terhadap sebuah birokrasi. Kita dapat mengetahui bagaiaman 

peranan pemangku adat dalam perumusan peraturan daerah tentnag pengakuan 

masyarakat hukum adat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang memiliki identitas nasional yang merujuk 

pada suatu bangsa yang majemuk merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang 

tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari berbagai latar 

belakang, seperti agama, bahasa, ras, dan suku bangsa. Semua perbedaan 

berhimpun dalam satu kesatuan menjadi kebudayaan nasional dengan acuan 

Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Bhineka Tunggal Ika dikenal sebagai motto 

atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, 

yakni garuda pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuno yang berarti 

“berbeda-beda tetapi tetap satu”. Indonesia merupakan negara kepulauan yang 

terdiri dari beribu-ribu pulau, setiap daerah memiliki adat istiadat, bahasa, aturan, 

kebiasaan dan lain-lain yang dianggap sebagai salah satu ciri khas bangsa 

Indonesia.Sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 

Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, mengakui keberadaan suatu masyarakat 

adat beserta hak-haknya. Oleh sebab itu, masyarakat adat memiliki posisi 

konstitusional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini di tegaskan dalam 

UUD Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 18B Ayat 2 yang menyatakan 

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 
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di atur dalam undang-undang”.
1
 

Pada umumnya kebijakan adalah upaya menyelesaikan masalah dengan 

menggunakan berbagai alternatif solus 

i.
2
Seringkali masalah kebijakan dan alternatif solusinya hanya di tentukan 

oleh Sekelompok kecil pengambil keputusan dan dilakukan tanpa melibatkan 

orang lain. Pada penggunaanya kenyataan itu di sebabkan oleh rendahnya tingkat 

kepentingan atau hanya bersifat administrative tanpa pengaruh terhadap 

perubahan hak dan kewajiban masyarakat.
3
  

Kenyataan demikian dapat disebabkan oleh akses public yang sangat di 

batasi, bahkan sesama pejabat public tidak selalu mempunyai akses yang sama 

untuk dapat ikut serta dalam proses pembuatan kebijakan. Kebijakan ini dikuti 

dan dilaksanakan oleh para pelaku (stakeholders) dalam rangka memecahkan 

suatu permasalahan tertentu Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu 

sistem, yang meliputi: input, proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu 

kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud 

perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi 

kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik dan 

atau kelompok-kelompok penekan. Output dari proses kebijakan adalah kinerja 

kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan tidak bersifat permanen. Kebijakan dibuat 

sekali untuk rentang waktu tertentu sebagai sebuah solusi atas permasalahan yang 

                                                      
1
 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 18B Ayat 2 

2
 Kartodihardji Hariadi, Analisis Kebijakan Publik Pengelolaan Sumber Daya Alam 

(Bogor:Sugyo Institute, Yayasan Auriga Rimbawa Muda Indonesia, Pengkajian Perencanaan dan 

pengembangan Wilayah, Pusat Studi Agraria, Firdaus Pressindo, 2017) h.6 
3
 Kartodihardji Hariadi, Analisis Kebijakan Publik Pengelolaan Sumber Daya Alam, h. 8 
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ada dan kepentingannya melayani.
4
 Dan juga termasuk dalam pengambilan 

kebijakan peraturan daerah terkhusunya hukum adat. 

Hukum adat merupakan sebuah istilah di masa silam terkait pemberian 

ilmu pengetahuan hukum kepada kelompok hingga beberapa peadoman serta 

kenyataan yang mengatur dan menerbitkan kehidupan masyarakat Indonesia. Para 

ilmuan melihat bahwa masyarakat Indonesia hidup di berbagai daerah pelosok 

yang juga menggunakan peraturan peraturan maupun adat istiadat masing-masing 

istilah hukum adat yang di pergunakan sekarang ini adalah merupakan terjemahan 

dari Bahasa Belanda yaitu “Adatrech” istilah ini mulai timbul di kalangan ilmu 

pengetahuan
5
 

Perlu diakui bahwa sampai sekarang istilah Hukum Adat itu sendiri tidak 

dikenal di desa-desa, tetapi mereka hanya berbicara mengenai adat istiadat yang 

harus dipatuhi, yang terkadang mempunyai sanksi-sanksi tertentu terhadap 

pelanggarannya. Penemuan Hukum adat itu memang terpengaruh oleh faktor-

faktor politik dan ekonomi struktur masyarakat jajahan pada waktu itu. Penemuan 

Hukum Adat disebabkan oleh desakan politik hukum yang hendak memaksakan 

rakyat Indonesia tunduk kepada hukum Barat. Penundukan itu terutama berpokok 

pangkal pada pemikiran bahwa Hukum Adat sama sekali tidak memenuhi tuntutan 

tuntutan abad modern.Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat 

istiadat masyarakat. Adat istiadat mencakup konsep yang luas. Sehubungan 

dengan itu dalam penelaahan hukum adat harus dibedakan antara adat istiadat 

                                                      
4
 Abdullah ramadhani,dkk.,” konsep umum pelaksanaan kebijakan publik ,” jurnal publik, 

no. 01 2 
5
 Erwin Owan Hermansyah Soetoto, S.H., M.H, Dkk, Buku Ajar Hukum Adat (Malang, 

Madza Media, 2021), h.2 
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(non-hukum) dengan hukum adat, walaupun keduanya sulit sekali untuk 

dibedakan karena kaitan yang erat di antara keduanya.
6
 Pemberlakuan Hukum 

adat tidak terlepas bagi MHU (Masyarakat Hukum Adat) Merujuk pada 

pengertian masyarakat adat itu sendiri menurut Aliansi Masyarakt Hukum Adat 

(AMAN) sebagai komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul secara 

turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan 

kekayaan alam, kehidupan social budaya yang di atur oleh hukum adat dan 

Lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat
7
. 

AMAN (Aliansi Masyarakat Adat) sendiri adalah organisasi independent 

kemasyarakatan dengan visi untuk mewujudkan kehidupan adil dan sejahtera bagi 

semua masyarakat Adat di Indonesia,  Aman juga bekerja di tingkat 

lokal,nasional,dan bahkan internasional untuk mewakili isu isu Masyarakat Adat, 

AMAN juga terlibat dalam beberapa advokasi kebijakan kebijakan salah satunya 

Rancangan Undang Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) yang saat ini 

sedang di perjuangkan oleh AMAN
8
 

Beberapa Elit Politik juga ikut ambil andil dalam kebijakan yang di 

maksudkan ada dua pembagian dari elit yang di maksudkan yaitu elit politik lokal 

seorang yang menduduki jabatan jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan 

legislative yang di pilih melalui pemilihan umum dan di pilih dalam proses politik 

yang di pilih dalam proses politik yang demokratis di timglat lokal . Mereka 

                                                      
6
  Erwin Owan Hermansyah Soetoto, S.H., M.H, Dkk, Buku Ajar Hukum, h.8 

7
 Enjang Tri Budianto, Implementasi  Kebiajakn Hak Hak Masyarakat Adat (Studi 

Masyarakat Adat Di Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi), e Jurnal Katalogis,Vol 4 No 4, 

(2016),h.137 
8
 Ernetus Lalong Teredi, Strategi politik Keterlibatan : Tiga Pola Kerja Politik Aliansi 

Masyarakat Adat Nusantara (AMAN),POLITIKA :Jurnal Ilmu Politik, Vol 12 No 1, (2021), h.167 
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menduduki jabatan tinggi di lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan 

politik. Elit politik yang di maksudkan adalah gubernur,bupati,walikota,ketua 

DPRD dan pemimpin pemimpin partai politik. Yang satu lagi adalah Elit non 

politik lokal adalah seorang yang menduduki jabatan jabatan strategis dan 

mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat . 

Elit non Politik seperti ini adalah elit keagamaan, elit organisasi, elit 

kemasyarakatan, elit kepemudaan, profesi dan lain sebagainya.
9
Dari 

pendefenisian di atas adapat di simpulkan bahwa pemangku adat termasuk sebagai 

Elit Non Politik , 

Ayat tentang kepemimpinan QS. Al-Baqarah ayat 247 

هُ بَسْطةًَ فِ الْعِلْمِ وَالِْْسْمِ وَاللَّهُ يُ ؤْتِ مُلْكَهُ ولََْ يُ ؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قاَلَ إِنَّ اللَّهَ اصْطفََاهُ عَلَيْكُمْ وَزاَدَ 

  مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

                        

Terjemahannya : 

“Nabi mereka mengatakan kepada mereka: “Sesungguhnya Allah telah 

mengangkat Thalut menjadi rajamu.” Mereka menjawab: “Bagaimana Thalut 

memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan 

daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?” Nabi 

(mereka) berkata: “Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan 

menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa.” Allah memberikan 

pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Luas 

Pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.” 
10

 

 

                                                      
9
 Nurhasim Moch, Konflik Antara Elit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah 

(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), h.13 
10

 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentasihan 

Mushaf Al-Qur‟an,2019) 
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Selain pengakuan dari negara, masyarakat adat juga membutuhkan 

wilayah yang diakui keberadaannya oleh pemerintah dan negara. Wilayah adat 

adalah unsur yang sangat diperlukan oleh masyarakat adat sebagai ruang 

kehidupan yang menjadi tempat keberadaan suatu kesatuan masyarakat hukum 

adat yang penguasaan, penggunaan dan pengolahannya dilakukan menurut hukum 

adat dan tidak bertentangan dengan hukum nasional lainnya. Dalam setiap adat di 

pimpin oleh pemimpin adat masing-masing. Keputusan, pengambilan kebijakan 

sampai pemberlakuan hukum adat merujuk kepada pemangku adat dalam daerah 

adat yang dimaksudkan. Pemimpin adat juga berperan sebagai pihak yang 

mempengaruhi keputusan dalam proses perencanaan kebijakan, perumusan 

masalah hingga ke tahap formulasi dan adopsi kebijakan dalam pemerintahan 

daerah. Pemimpin adat di luwu utara di sebut sebagai Tomakaka.  

Tomakaka merupakan orang yang di tuakan, dan memiliki gelar 

kepemimpinan, Kehadiran elit lokal Tomakaka tentunya sangat di hargai oleh 

Masyarakat Luwu Utara, Kombong pitu memiliki arti sebagai tujuh wilayah 

kekuasaan yang nantinya akan di pimpin oleh Tomakaka yang baru. Sementara 

secara Harfiah Tomakaka di artikan sebagai orang yang di “tuakan” dan memiliki 

gelar kepemimpinan yang bersifat non formal serta predikat pemangku adat yang 

di tuakan untuk menjadi tempat bertanya tentang tradisi budaya agar tidak hilang 

seiring dengan perkembangan zaman. Beberapa daaerah yang di oleh Tomakaka 

yaitu Masapi,Masyarakat adat masapi merupkan hasil kawin dari perkawinan 

seorang laki laki yang berasal dari Kamiri atay anak Datu dari Palopo yang 

Bernama Mangirang dan seorang perempuan yang berasal dari Baluli yang 
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sekarang Bernama Balebo, perkawinan tersebut menghasilkan 3 anak masing 

masing Bernama : Pese,Mo‟ne dan Rengkei. Ketiga anak ini masing masing di 

beri kekuasaan untuk menepati wilayah yaitu Pese di beri kekuasaan menempati 

eilayah Masapi,Mo‟ne menempati wilayah Masamba dan Rengkei di beri 

kekuasaan untuk tinggal di wilayah uraso.
11

 

Beberapa Wilayah yang di duduki Kombong Pitu adalah Salu Bomba,Salu 

Tolambu,Manuk, Salu Lindu, Salu Balombong, Lttang Tallang dan Bala Kala, 

Kombong Kassera sendiri memiliki 9 wilayah yaitu, Kurri-Kurri,Baliase,Panda, 

Tondok Tuwara, Indo Koro,Po‟do,Kappuna, Sa‟pe (tondok tua) . Itulah beberapa 

wilayah kekuasaan Tomakaka sebagai Pemimpin adat di beberapa wilayah di 

Luwu Utara. 

Belum lama pemerintah Kabupaten Luwu Utara mengesahkan Perda 

tentang pemberlakuan masyarakat pada tahun 2020 melihat dimana Luwu Utara di 

isi oleh banyaknya Lembaga adat dan beberapa hukum adat yang di miliki oleh 

beberapa suku, baik dari sengketa tanah sampai pada sanksi adat terhadap kawin 

lari dan beberapa hukum adat lainnya 

 Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti perihal 

seberapa penting eksistensi Tomakaka sebagai pemimpin adat dalam perumusan 

peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara tentang pemberlakuan masyarakat 

hukum adat 

 

                                                      
11

 Intan Kusuma Riani,dkk, Peran Elit Lokal Terhadap Kemenangan Kandidat Dalam Pemilihan 

Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020,Nusantara :jurnal Ilmu pengetahuan Sosial 

, Vol 8, No 7, (2021),hal 2016. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Judul Penelitian ini adalah “Eksistensi Tomakaka Sebagai Pemimpin Adat 

Dalam Perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 

2020 Tentang Pemberlakuan Masyarakt Hukum Adat” 

2. Deskripsi focus 

Yang menjadi focus penelitian dalam skripsi ini adalah eksistensi 

Tomakaka sebagai pemangku adat dalam Perumusan Peraturan Daerah Kabupaten 

Luwu Utara Nomor 2 tahun 2020 tentang pemberlakuan masyarakt hukum adat  

Pemangku adat adalah komponen utama atau pemegang hulu daripada 

kekuatan adat itu sendiri yang mengatur tata perilaku dan kelangsungan adat 

istiadat agar tidak hilang ditelan zaman. 

a.)  Peran 

 Peran merupakan aspek dinamis kedudukan Ketika seseorang 

melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka orang 

tersebut telah menjalankan suatu peran. Peran dan kedudukan saling tergantung 

satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan demikian pula tidak ada 

kedudukan tanpa peranan. 

b.)  Pengaruh 

Daya yang menyebabkan sesuatu terjadi dalam arti sesuatu yang di 

maksudkan dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain dengan kata yang 

lain pengaruh merupakan penyebab sesuatu terjadi atau dapat mengubah sesuatu 

hal ke dalam bentuk yang kita inginkan 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang di atas maka pokok permasalahan sebagai 

berikut 

1.Bagaimana eksistensi Tomakaka sebagai pemangku adat dalam 

perumusan peraturan daerah tentang pemberlakuan masyarakat hukum adat 

2. Bagaimana bentuk keterlibatan Tomakaka dalam perumusan kebijakan 

peraturan daerah terkait hukum adat di Luwu Utara 

D.  Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi Tomakaka sebagai pemangku 

adat dalam pengesahan peraturan daerah tentang pemberlakuan 

masyarakat hukum adat 

b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk Tomakaka dalam pengambilan 

Peraturan Daerah terkait hukum adat di Luwu Utara. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur 

rujukan atau referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya yang 

akan mengkaji permasalahan yang serupa dalam konteks yang berbeda 

mengenai peranan DPRD terhadap pengambilan Peraturan Daerah 

terkait hukum adat. 
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b. Manfaat Praktis  

Untuk memberikan pengetahuan dan gambaran peranan DPRD 

dalam mengakomodir aspirasi pemangku adat terhadap pengambilan 

Peraturan Daerah terkait hukum adat. 

 

E. Kajian Pustaka 

Untuk mempermudah penulis dalam memperoleh hasil yang maksimal serta 

untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian ini, maka perlu  dilakukan 

kajian pustaka atau tinjuan karya terdahulu. Berikut  adalah beberapa tinjauan 

karya terdahulu yang dianggap relevan oleh peneliti dalam penelitian ini,antara 

lain: 

1. Wahyuni. Penerapan Sanksi Adat “Rambu Langi” Terhadap Kawin Lari 

di Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan saksi adat Rambu 

Langi menurut hukum adat Sassa dan akibat hukumnya terhadap status 

kawin lari serta bagaimana eksistensi sanksi adat Rambu Langi terhadap 

kawin lari. Penelitian ini dilakukan di Desa Sassa Kecamatan Baebunta 

Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, 

sehingga sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan 

sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara berdasarkan 

pertanyaan yang telah disusun kepada para responden dan narasumber 

yang terkait sedangkan data sekunder diperoleh melalui observasi dengan 

mendatangi langsung tempat atau objek penelitian untuk memperolah 
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data dan dokumen yang sesuai dan terkait. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa 1) Sanksi adat Rambu Langi sampai saat ini masih berlaku di 

Desa Sassa dan akan tetap diterapkan jika terjadi perkawinan kawin lari 

antar persaudaraan ipar terjadi. 2) Penerapan sanksi adat Rambu Langi 

terhadap pasangan yang melanggar hukum adat kawin lari antar 

persaudaraan yaitu pasangan wajib menyediakan 2 ekor kerbau atau 

tedong. Proses pelaksanaan sanksi adat ini berbentuk pesta rakyat yang 

diadakan di luar kampung yaitu di pinggiran sungai Sassa dan akibat 

hukum dari penerapan sanksi adat Rambu Langi terhadap kawin lari di 

desa Sassa bahwa pernikahan yang sebelumnya telah dilakukan secara 

agama maka dianggap sah dan dapat diterima, namun pernikahannya 

harus disahkan secara negara agar tercatat di Kantor Urusan Agama 

pemerintah Kecamatan Baebunta dan di Kantor Catatan Sipil. Sebelum 

pernikahan itu disahkah pria harus memilih salah satu pasangan atau 

istrinya, karena tidak boleh memiliki dua istri yang sah apalagi 

bersaudara.
12

 Perbedaan penelitian saya dengan penelitian Wahyuni 

adalah terletak padafokus penelitian dimana Lusi berfokus pada 

Penerapan Hukum Adat sedangkan saya membahas mengenai peranan 

pemimpin adat dalam perumusan peraturan daerah 

2. Irsan. Pandangan Hukum Islam terhadap Prosesi Adat Pangewaran di 

Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang. Fokus Penelitian ini 1) 

Bagaimana Prosesi Adat Pangewaran di desa Kaluppini Kecamatan 

                                                      
12

 Wahyuni, ”Penerapan Sanksi Adat “Rambu Langi” Terhadap Kawin Lari di Desa Sassa 

Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara”, Skripsi (Makassar: Fak. Hukum Universitas 

Hasanuddin, 2018) h. vi. 
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Enrekang, 2) Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Prosesi Adat 

Pangewaran di desa Kaluppini Kecamatan Enrekang. Jenis Penelitian ini 

adalah penelitian Kualitatif yang bersifat Descriptif Kualitatif. dengan 

menggunakan beberapa pendekatan yaitu Pendekatan Syar‟i, pendekatan 

Yuridis Formal, pendekatan Sosiologi Hukum dan pendekatan Historis. 

Adapun sumber data penelitian ini adalah kepala desa, toko adat, Iman 

Komunitas dan masyarakat biasa. Selanjutnya metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Tekhnik pengolaan 

data dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa adat Pangewaran adalah merupakan tradisi turun-

temurun yang bersumber dari leluhur sebagai cara memohon ampun 

kepada sang Pencipta atas Adzab yang diturunkan. Proses pelaksanaanya 

dimulai dari Ma‟pabangun Tanah, Ma‟jaga, Ma‟peong di Bubun Nase, 

So‟dian Gandang, Seni tradisional Ma‟gandang dan Mappadendang, 

Berziarah, Seni Tradisional Massemba‟ Parallu Nyawa dan Massima‟ 

tanah. 

  Nilai-nilai yang terkandung dalam adat Pangewaran meliputi nilai 

Spritual, nilai sosial dan nilai-nilai estetika. Dalam prosesi adat 

Pangewaran banyak mengadung nilai-nilai Islam seperti: 1) Menjaga 

silaturrahmi dan persatuan, banyak berdoa dan bertobat, bersyukur atas 

rezeki, bersedekah, dan berziarah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

adat Pangewaran tidak bertentangan dengan agama Islam. Implikasi dari 
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penelitian ini adalah: 1) Bagi pemerintah diharapkan agar pemerintah 

dapat memperhatikan dan menjaga adat Pangewaran dan menjadikan 

lokasi adat pangewaran sebagai objek parawisata. 2) Bagi masyarakat 

diharapakan adat Pangewaran agar tetap dilestarikan mengingat esensi 

adat yang termuat sangat berhubungan dengan sang pencipta, agama dan 

pola interkasi di masyarakat, khususnya masyarakat Desa Kaluppini.
13

 

Perbedaan penelitian saya dengan Irsan adalah lokasi dan focus, Irsan 

membahas bagaimana pandangan HukumIskam terhadap Upacara adat 

sedangkan saya membahas mengenai bagaimana peranan pemimpin adat 

dalam pengakuan MHA. 

3. Yuspian Yusuf Batu. Penerapan Adat Istiadat Pesta Suka Cita (Rambu 

Tuka’) dalam Melestarikan Budaya Masyarakat di Desa Ilanbatu Uru 

Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu. Tesis ini memfokuskan 

pada masalah yaitu, 1) Realisasi Adat Istiadat Pesta Suka Cita (Rambu 

tuka ) dalam budaya masyarakat baik dalam kalangan tokoh adat di Desa 

Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu. 2) Faktor 

pendukung dan penghambat dalam mempertahankan Adat Istiadat Pesta 

Suka Cita(Rambu tuka ) dalam melestarikan budaya di Tana Luwu 

kususnya di Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten 

Luwu. 3) Upaya pelestarian Adat Istiadat Pesta Suka Cita(Rambu tuka ) 

dalam melestarikan budaya masyarakat Desa Ilan Batu Uru Kecamatan 

Walenrang Barat Kabupaten Luwu. Penelitian ini merupakan Penelitian 

                                                      
13

 Irsan, ”Pandangan Hukum Islam terhadap Prosesi Adat Pangewaran di Desa Kaluppini 

Kecamatan Enrekang”, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 

2019) h. xiv. 
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kualitatif Deskriptif yang merupakan suatu pencermatan terhadap 

penerapan pelestarian adat istiadat pesta suka cita (Rambu tuka ) dalam 

melestarikan budaya masyarakat Desa Ilan Batu Uru Kecamatan 

Walenrang Barat Kabupaten Luwu, Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini yaitu Observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Realisasi Adat Istiadat Pesta 

Suka Cita dalam budaya masyarakat baik dalam kalangan tokoh adat, 

tokoh masyarakat maupun segenap elemen yang terkait pemuka adat di 

Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu harus 

mempunyai histori dan asal usul tentang keberadaan budaya tersebut. 2) 

Faktor pendukung dan penghambat dalam mempertahankan Adat Istiadat 

Pesta Suka Cita (Rambu tuka ) untuk melestarikan budaya atau kebiasaan 

yang telah ada jauh sebelum Islam masuk. 3) Upaya pelestarian Adat 

Istiadat Pesta Suka Cita (Rambu tuka ) dalam melestarikan budaya 

masyarakat Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten 

Luwu dengan adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang 

dikenal oleh manusia bukan yang jarang terjadi. Implikasi penelitian ini 

ialah sebagai penunjang dalam mentransformasi penerapan pelestarian 

adat istiadat pesta suka cita dalam melestarikan budaya masyarakat. 
14

 

Perbedaan penelitian saya dengan Yuspian adalah Lokasi selanjutnya 

Yuspian membahas tentang penerapan adat istiadat dalam pelestarian 

                                                      
14

 Yuspian Yusuf Batu,” Penerapan Adat Istiadat Pesta Suka Cita (Rambu Tuka‟) dalam 

Melestarikan Budaya Masyarakat di Desa Ilanbatu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten 

Luwu”, Tesis (Palopo : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020 h xii. 
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sedangkan saya bagaimana perda ini di hardirkan dalam rangka 

pelestarian budaya 

4. Anggun Sari Sahid. Tinjauan Yuridis Terhadap Perselisihan antara 

Masyarakat Adat dengan Pemerintah Mengenai Batas Wilayah (Studi 

Kasus Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara). 

Penelitian ini membahas tentang tinjauan yuridis terhadap perselisihan 

yang terjadi antara masyarakat adat dengan pemerintah mengenai batas 

wilayah (studi kasus Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten 

Luwu Utara), selanjutnya dalam penelitian ini juga membahas tentang 

upaya penyelesaian perselisihan yang terjadi, dan faktor penghambat dan 

faktor pendukung pengakuan wilayah adat masyarakat rongkong menurut 

peraturan-peraturan yang ada. Jenis penelitian yang dilakukan penulis 

pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, dalam hal 

ini penelitian ini dapat menjelaskan dan menganalisa perselisihan 

masyarakat adat dan pemerintah mengenai batas wilayah Desa Marampa 

Kecamatan Rongkong. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah 

masyarakat adat dan pemerinta Desa Marampa. Pendekatan yang 

digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan historis 

dengan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi. yang dilakukan di Desa Marampa Kecamatan Rongkong 

Kabupaten Luwu Utara. 

  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perselisihan yang terjadi 

antara masyarakat adat dengan pemerintahan Desa Marampa Kecamatan 
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Rongkong disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah 

pemekaran desa; kurangnya hubungan kerjasama yang terjadi antara 

masyarakat adat dengan pemerintah; kurangnya perhatian pemerintah 

mengenai batas wilayah. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk 

menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara lain adalah musyawarah 

antara pemerintah dengan masyarakat adat dan pembuatan peta wilayah 

adat oleh AMAN. Selain itu dalam penelitian ini juga dijelaskan faktor 

pendukung dan penghambat pengakuan wilayah adat masyarakat adat 

rongkong berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 

2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat 

Hukum Adat.
15 

Pesamaan penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah membahas 

mengenai adat istiadat serta Upaya serta proses perumusannya.. Tinjauan karya 

terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai pembanding dan memperkuat 

relasi argumentasi serta menjadi referensi tambahan guna untuk mempermudah 

alur penyampaian dalam penelitian ini. 

                                                      
15

 Anggun Sari Sahid,” Tinjauan Yuridis Terhadap Perselisihan antara Masyarakat Adat 

dengan Pemerintah Mengenai Batas Wilayah (Studi Kasus Desa Marampa Kecamatan Rongkong 

Kabupaten Luwu Utara),” Tesis (Palopo : Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019) 

h. xvii. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A.Landasan Teori 

1. Kebijakan Publik 

Menurut Charles Lindblom dalam bukunya “The Policy Making Proces” 

menjabarkan bahwasannya untuk mengetahui tahap-tahap perumusan 

kebijakan diperlukan upaya identifikasi mengenai siapa aktor yang berperan 

dan bagaimana peran yang dilakukan oleh si aktor. Aktor yang terlibat dalam 

kebijakan publik adalah orang atau kelompok yang memiliki pengaruh dan 

intervensi terhadap akses dari kebijakan terhadap suatu kebijakan. Output 

dalam kebijakan publik itu diperoleh berdasarkan kepentingan para aktor. 
16

 

Berdasarkan gagasan Moore, aktor yang berpartisipasi dalam merumuskan 

kebijakan publik dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu aktor negara, 

aktor privat dan aktor masyarakat. Secara umum aktor pun dapat dibedakan 

berdasarkan peran dan fungsinya, yaitu aktor resmi yang notabenenya 

memiliki legalitas formil serta aktor informal. Aktor formal tupoksinya 

sebagai pembuat kebijakan dan aktor informal sebagai penyuplai dukungan 

terhadap aktor formal. Sehingga kebijakan penyusunan keuangan untuk 

APBD dirumuskan oleh aktor yang didukung atas tuntutan formal dan sesuai 

dengan kondisi masyarakat.
17

 

                                                      
16

Taufik, Studi Jaringan Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik, Jurnal Al-Ijtima’, 

Vol. 2, No. 2, (2017), h. 221. 
17

Achmad Nur Fauzi & Dewi Rostyaningsih, Analisi Petan Aktor dalam Formulasi 

Kebijakan Semarang, Jurnal of Public Policy and Management Review, Vol. 7, No. 4, (2018), h. 6. 
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Menurut William N. Dunn, kebijakan merupakan suatu proses atau 

aktivitas yang telah dilakukan yang sifatnya politis. Aktivitas politik tersebut 

di jelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan yang divisualisasikan sebagai 

serangkaian tahap yang saling bergantung yang telah diatur menurut waktu 

dalam penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, 

implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Tahap ini dilakukan guna 

untuk mendapatkan hasil informasi yang relevan dari masalah yang ada.
18

  

Dalam menganalisis suatu kebijakan dilakukan untuk menciptakan secara 

kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan 

kebijakan yang ada dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. 

Tahap-tahap inilah yang akan mencerminkan suatu aktivitas yang terus 

berlangsung yang nantinya akan terjadi sepanjang waktu. Adapun tahap-tahap 

kebijakan publik menurut William N. Dunn yaitu:  

1. Tahap Penyusunan Agenda 

Pada tahap kebijakan publik diawali dengan penyusunan agenda. 

Pada penyusunan agenda diisi para pejabat yang telah terpilih dan 

menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik. Sebelum itu, 

adanya kompetisi terlebih dahulu untuk masuk kedalam agenda 

kebijakan ini yang nantinya ada beberapa masalah akan masuk ke 

agenda kebijakan pada perumusan kebijakan. Pada proses penyusunan 

agenda ini ketika adanya suatu masalah tidak disentuh sama sekali, 
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William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Gadjah Mada 

Universitas Press,2003), h. 21. 
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sedangkan ketika masalah lain yang telah ditetapkan menjadi suatu 

fokus pembahasan atau adanya masalah dikarenakan alasan-alasan 

tertentu yang akan ditunda untuk jangka waktu yang lama. 

2. Tahap Formulasi Kebijakan 

Masalah yang tidak masuk kedalam penyusunan agenda kebijakan 

akan ditulis oleh para pembuat kebijakan. Masalah tersebut 

dikumpulkan kemudian diberi pemecahan masalah yang terbaik. Dari 

pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau 

pilihan kebijakan yang ada. Alternatif kebijakan melihat perlunya 

membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan 

legislatif. Dalam perumusan inilah para alternatif kebijakan bersaing 

untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik untuk menentukan 

kebijakan apa yang diambil untuk memecahkan masalah tersebut. 

3. Tahap Adopsi Kebijakan 

Pada tahap kebijakan ini muncul beberapa analisis untuk 

mendapatkan alternatif kebijakan. Dari sekian banyaknya alternatif 

yang telah ditawarkan oleh perumusan kebijakan, pada akhirnya salah 

satu alternatif kebijakan tersebut akan diadopsi dengan adanya 

dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga 

atau putusan peradilan.  
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4. Tahap Implementasi Kebijakan 

Pada tahap ini apabila dalam proses suatu program kebijakan tidak 

di implementasikan maka kebijakan tersebut tiada artinya. 

Dikarenakan kebijakan yang telah diambil harus dilaksanakan oleh 

unit-unit administrasi yang telah memobilisasikan sumber daya 

finansial dan sumber daya manusia. Pada tahap ini semua yang 

berkepentingan akan bersaing. 

5. Tahap Penilaian Kebijakan 

Pada tahap terakhir ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai 

atau dievaluasi, untuk melihat bagaimana dampak kebijakan yang telah 

dibuat untuk mendapatkan hasil yang telah ditargetkan.
19

 

Dari kelima tahap kebijakan ini memiliki fungsi masing-masing dan saling 

terkait satu sama lain. Sehingga apabila salah satu tahapan kebijakan cacat 

makan tentunya akan memengaruhi kebijakan itu sendiri. Dari definisi dan 

penjelasan diatas penulis menggunakan teori kebijakan publik dari salah satu 

ilmuan politik yaitu William N. Dunn yang meliputi tahap penyusunan agenda 

hingga tahap penilaian kebijakan sebagai teori pendukung yang relevan yang 

pada intinya kebijakan ini menuju pada pembangunan yang merupakan suatu 

keputusan yang telah dibuat dan disahkan oleh pemerintah daerah dalam 

upaya menyelesaikan permasalahan guna untuk mencapai tujuan kebijakan 

yang berkualitas. 
                                                      
19

William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, h. 24. 
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2.  Elit 

 Elit merupakan orang yang sukses dan mampu menduduki Jabatan-jabatan 

atau posisi tertentu di dalam lapisan masyarakat, orang yang mampu menjangkau 

pusat kekuasaan tertentu dalam kehidupan sosial dan politik dan mempunyai 

kualitas serta kekuatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat disebut seorang 

elit.
20

 

Kekuasaan adalah suatu kemampuan untuk menguasai dan dapat 

mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu atai kemampuan untuk 

mengatasi suatu perlawanan dari orang lain untuk mendapatkan suatu tujuan atau 

mencapai tujuan. Paksaan, di sisi lain, adalah kemampuan untuk mengendalikan 

atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu atau mengatasi 

perlawanan orang lain untuk mencapai suatu tujuan dengan cara yang melanggar 

hukum atau melawan hukum. Sedangkan otoritas adalah legitimasi (hak) 

berdasarkan keyakinan yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. 

Oleh karena itu, kewenangan merupakan bentuk kekuasaan yang sah atau 

memiliki legitimasi.
21

 

Elit dari sudut pandang ekonomi dikemukakan oleh James Burnham.James 

sepemikiran dengan Marxist. Menurut Marxist dalam sistem ekonomi masyarakat 

dapat menjadi lebih kuat dengan adanya faktor produksi, karena pada dasarnya 

masyarakat memiliki ikatan satu dengan yang lain dan ikatan itu dapat memberi 

mereka jabatan kekuasaan pada kelompoknya. Dalam mengemukakan 

pendapatnya Burnham menggunakan kata kontrol sebagai salah satu kunci dalam 

                                                      
20

. Anthonius Sitepu, Teori-teori Politik, (Yogyakarta:  Graha Ilmu, 2012). h.82 
21

 Prof. Dr. Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: Prenadamedia Group 2019), h. 
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pemikirannya.Kata “kontrol” di sini bermakna sebagai akses untuk mendapatkan 

peluang demi membuat perekonomiannya menjadi lebih maju, ketika kata kontrol 

diartikan sebagai “preferential treatment” dapat membuat akses tersebut menjadi 

lebih kuat
22

 

Para ahli menggunakan beberapa faktor dalam merumuskan teori elit 

klasik, mengenai kategori-kategori tentang elit.Misalnya, Vilfredo Pareto yang 

mengemukakan pandangannya tentang elit dari sudut pandang psikologis.Pareto 

meyakini bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang, 

mereka yang dikenal sebagai elit merupakan sekelompok kecil orang-orang yang 

berkualitas serta memiliki keahlian yang diperlukan dalam menjalankan 

kekuasaan sosial dan politik secara keseluruhan.Elit adalah orang-orang yang 

berjaya, dan mampu mendapatkan kedudukan jabatan tinggi dalam masyarakat. 

Contohnya adalah mereka yang mendapatkan posisi sebagai tokoh agama, tokoh 

masyarakat, ilmuwan, mekanik, pengacara, dan juga para mafia yang kebanyakan 

memiliki kekayaandan mempunyai kepintaran yang nantinya ketika mampu 

memanfaatkan jabatan tersebut akan dapat mengantarkannya menjadi sebagai elit 

politik.
23

 

3.  Aktor Politik dalam Kebijakan Publik 

 Aktor atau Stakeholder merupakan individu atau kelompok yang memiliki 

jaringan kekuasaan, serta memiliki suatu kepentingan tertentu. Aktor sebagai 

pemangku kepentingan yang dinyatakan secara aktif terlibat dalam suatu kegiatan 

dan terkena dampak, baik positif maupun negatif, dari hasil pelaksanaan kegiatan. 
                                                      

22
Abdul Chalik, Pertarungan Elit Dalam Politik Lokal (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 

2017).hal.33 
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  Abdul Chalik, Pertarungan Elite Dalam Politik Lokal,h. 28-29. 



23 

 

 

 

Teori pemangku kepentingan menitikberatkan pada siapa yang memegang 

kekuasaan, legitimasi, serta mempunyai kepentingan dalam organisasi. Setiap 

aktor memiliki kepentingan yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Aktor-aktor tersebut dalam kepentingannya tidak terlepas dari tujuan formal dan 

informal, dimana tujuan formal yaitu melayani kepentingan umum sedangkan 

tujuan informal yaitu bertahan dan memperluas kepentingan organisasi, 

memaksimalkan kekuasaan, anggaran dan staf secara bersamaan. Perilaku Politik 

Perilaku politik merupakan semua perilaku manusia baik sebagai individu mapun 

masyarakat yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan, konflik, kebaikan 

bersama serta kekuasaan mendefinisikan aktor politik merupakan individu-

individu yang bercita-cita, melalui sarana institusi dan organisasi, berkeinginan 

untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan. Aktor utama politik yaitu 

mereka yang menggunakan kekuasaan pemerintah yang terlembaga seperti 

presiden, sekretaris negara, hakim, partai politik dan lembaga-lembaga 

pemerintah.
24

 Yang mempengaruhi perilaku politik seorang aktor politik ada 

empat, yaitu: a. Lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, 

sistem ekonomi, sistem budaya dan media massa. b. Lingkungan sosial politik 

langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti 

keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan. c. Struktur kepribadian yang 

tercermin dalam sikap individu. d. Faktor lingkungan sosial politik langsung 

berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika 

hendak melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan 

                                                      
24

 Ardhita Yuliana Nugraheni, Pengaruh Pengetahuan Politik dan aktor Politik Terhadap 
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ruang, kehadiran oranglain, suasana kelompok dan ancaman dengan segala 

bentuknya.
25

 Setiap aktor memiliki kepentingan yang berbeda untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu. Aktor-aktor itu dalam kepentingannya tidak lepas dari tujuan 

formal dan informal, dimana tujuan formal yaitu melayani kepentingan umum 

sedangkan tujuan informal bertahan dan memperluas kepentingan organisasi, 

memaksimalkan kekuasaan, anggaran dan staf secara bersamaan. 

B.  Kerangka konseptual   

Kerangka konseptual merupakan gambaran secara garis besar dalam sebuah 

peneltian. Dalam membuat kerangka konseptual, peneliti mencoba untuk 

mendeskripsikan dan menginterpretasikan fenomena yang ada, yaitu berdasarkan 

hasil pengamatan, penulis melihat proses pemberlakuan regulasi yang kurang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat. 

Peneliti ini akan  berfokus  pada Eksistensi dan peran Tomakaka dalam 

pengimplementasian hukum adat di Kabupaten Luwu Utara. Beberapa teori yang 

dipandang sesuai adalah kebijakan publik,Elit, actor politik dalam kebijakan 

public. 
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Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut; 

 

 
Eksistensi Tomakaka Sebagai  Pemimpin 

Adat Dalam Perumusan Peran Daerah 

Nomor 2 Tahun 2020 Tentang pengakuan 

Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten 

Luwu Utara 

Teori 

1.Kebijakan Publik 

2.Elit 

3.Aktor Dalam 

Kebijakan Publik 

 

 

 

 

 

METODE 

- Penelitian Kualitatif 

-Pengumpulan Data 

-Analisis Data Miles Dan 

Huberman 

 

 

 

 

 

Eksistensi Tomakaka 

Sebagai pemimpin Adat 

dalam Perumusan Perda 

No 2 Tahun 2020 

Bentuk Keterlibatan 

Tomakaka Dalam 

Perumusan Perda 

1.Kehadiran dan Pengaruh Tomakaka Sangat 

Besar di Tengah Masyarkat. 

2.Tomakaka Tidak di Libatkan Secara 

Langsung Dalam Perumusan Perda. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah.
26

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

deskriptif. Yaitu, data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau gambar. 

Kalaupun terdapat angka-angka, data tersebut hanya sebagai data penunjang 

belaka. Yang termasuk dalam data deskriptif adalah, transkrip interview, catatan 

lapangan, foto, dokumen pribadi, dan berbagai data lain yang relevan dengan 

penelitian yang diangkat.
27

 Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan 

untuk melihat peranan Tomakaka dalam pengambilan Peraturan Daerah terkait 

hukum adat di Kab. Luwu Utara berdasarkan fakta yang sebenarnya sesuai dengan 

konsep penelitian yang digunakan. 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di 3 wilayah yang didiami oleh para Tomakaka di 

Kabupaten Luwu Utara. 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada penelitian ini adalah mendeskripsikan 

eksistensi Tomakaka sebagai pemimpin adat dalam perumusan peraturandaerah  

tentang pemberlakuan hukum adat di Kabupaten Luwu Utara. 

C. Sumber Data 

1. Data primer (primary data) 

Data primer adalah data empirik yang diperoleh secara langsung dari 

obyek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi.
28

 Data primer dalam 

penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari informan, dalam hal 

ini adalah para Tomakaka. 

2. Data sekunder(secondary data) 

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga 

lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam 

suatu penelitian tertentu.
29

 Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari situs 

institusi yang resmi dan dapat dijadikan sebagai referensi, seperti referensi buku, 

buku elektronik, jurnal, karya ilmiah, arsip dan artikel yang relevan dengan 

masalah penelitian. 
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 Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2010), h. 29-30. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti harus 

memahami dan melakukan pengamatan terhadap lingkungan masyarakat atau 

mengamati keadaan lapangan. Sehingga dengan itu peneliti mampu lebih 

mengetahui dan memahami subjek atau objek yang diteliti. Observasi adalah 

proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda), atau kejadian yang 

sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu 

yang diteliti.
30

 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban-jawaban 

informan dicatat atau direkam.
31

 Dalam konteks penelitian ini, peneliti 

menggunakan Teknik wawancara terstruktur  dengan menyiapkan pertanyaan 

tertulis sebagai pedoman wawancara dan  menemui para tokoh dan masyarakat 

yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis menemui narasumber, baik di 

rumah, kantor atau tempat-tempat tertentu sesuai dengan keinginan informan agar 

proses wawancara berjalan dengan baik. 
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel-

variabel berupa catatan, transkip, buku, dokumen rapat atau catatan harian.
32

 

Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengunjungi 3 wilayah yang dipimpin oleh 

Tomakaka lalu mencari dokumen terkait penelitian ini. Metode ini digunakan 

dalam rangka mencari referensi tambahan dan menguatkan hasil kajian penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian kualitatif, permasalahan di awal penelitian belum jelas dan 

pasti, maka instrumen yang paling tepat adalah peneliti itu sendiri dan setelah 

masalah mulai jelas, maka dapat dikembangkan sebagai instrumen yang sederhana 

yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang 

ditemukan melalui observasi dan wawancara.
33

 Instrumen dalam penelitian ini 

adalah peneliti sebagai instrumen utama dan pedoman wawancara, buku catatan 

peneliti, handphone sebagai alat perekam sehingga dapat diperoleh data yang 

objektif.
34

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Adapun teknik pengolahan dan analisa data menurut Miles and Huberman 

dalam penelitian ini adalah : 
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1. Reduksi data(data reduction) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin 

lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan 

rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.
35

 

Reduksi data dalam penelitian ini yaitu memilah-milah jawaban-jawaban hasil 

wawancara dari informan secara keseluruhan agar dapat mendapatkan jawaban 

sesuai dengan topik permasalahan yang diangkat oleh peneliti, karena tidak semua 

hasil uraian informan dapat ditarik menjadi suatu jawaban dalam penelitian ini.
36

 

2. Penyajian data(data display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah men-display-kan 

data. Dalam kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan men-

displaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
37

 

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan setelah memilah-milah jawaban dari 

hasil wawancara informan untuk kemudian di analisis dan dikembangkan 

sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
38
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3. Menarik kesimpulan atau verifikasi(conclution drawing/verification) 

Langkah ketiga analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat 

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang 

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
39
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 1. Sejarah Kabupaten Luwu Utara 

Pada tahun 1999, saat awal bergulirnya Reformasi di seluruh wilayah 

Republik Indonesia, dimana telah dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan di Daerah, dan mengubah mekanisme pemerintahan 

yang mengarah pada Otonomi Daerah. 

Tepatnya pada tanggal 10 Pebruari 1999, oleh DPRD Kabupaten Luwu 

mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 03/Kpts/DPRD/II/1999 tentang Usul 

dan Persetujuan Pemekaran Wilayah Kabupaten Dati II Luwu yang dibagi 

menjadi dua Wilayah Kabupaten dan selanjutnya Gubernur KDH Tk.I Sul-Sel 

menindaklanjuti dengan Surat Keputusan No.136/776/OTODA tanggal 12 

Pebruari 1999. Akhirnya pada tanggal 20 April 1999, terbentuklah Kabupaten 

Luwu Utara ditetapkan dengan UU Republik Indonesia No.13 Tahun1999. 

Pada awal pembentukannya, Kabupaten Luwu Utara dengan batas 

Saluampak Kec. Sabbang sampai dengan batas Propinsi Sulawesi Tengah dan 

Sulawesi Tenggara, terdiri dari 19 Kecamatan, yaitu: 

1. Kec. Sabbang 

2. Kec. Pembantu Baebunta 

3. Kec. Limbong 

4. Kec. Pembantu Seko 

5. Kec. Malangke 
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6. Kec. Malangkebarat 

7. Kec. Masamba 

8. Kec. Pembantu Mappedeceng 

9. Kec. Pembantu Rampi 

10. Kec. Sukamaju 

11. Kec. Bone-bone 

12. Kec. Pembantu Burau 

13. Kec. Wotu 

14. Kec. Pembantu Tomoni 

15. Kec. Mangkutana 

16. Kec. Pembantu Angkona 

17. Kec. Malili 

18. Kec. Nuha 

19. Kec. Pembantu Towuti 

Pada tahun 2003, di usianya yang ke-4, Kabupaten Luwu Utara 

dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Luwu Timur yang 

disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003. 

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.944,98 km2, dengan Kecamatan 

masing-masing: 

1. Angkona 

2. Burau 

3. Malili 

4. Mangkutana 
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5. Nuha 

6. Sorowako 

7. Tomoni 

8. Tomoni Utara 

9. Towuti 

10. Wotu 

Dengan demikian, pasca pemekaran tersebut Kabupaten Luwu Utara 

terdiri dari sebelas kecamatan masing-masing Kecamatan Sabbang, 

Kecamatan Baebunta, Kecamatan Limbong, Kecamatan Seko, Kecamatan 

Masamba, Kecamatan Rampi, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke 

Barat, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Sukamaju dan Kecamatan Bone 

Bone 
40

 

2.Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Luwu Utara 

Secara geografis Kabupaten Luwu Utara terletak pada 010 53‟ 19” - 

02° 55‟ 36” Lintang Selatan, dan 119° 47‟ 46” - 120° 37‟ 44 Bujur Timur 

dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Teluk Bone 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja dan Sulawesi 

Barat. 
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Luas wilayah Kabupaten Luwu Utara tercatat 7.502,58,Km2 dengan 

jumlah Penduduk 321.979 Jiwa dan secara administrasi Pemerintahan terbagi 

menjadi 11 Kecamatan dengan 167 desa, 4 kelurahan dan 4 Unit Pemukiman 

Transmigrasi. Terdapat sekitar 8 (delapan ) sungai besar yang mengaliri 

wilayah Kabupaten Luwu Utara. Sungai yang terpanjang adalah sungai 

Rongkong dengan panjang 108 km yang melewati 3 Kecamatan, yaitu 

Sabbang, Baebunta dan Malangke. 

Iklim Luwu Utara termasuk iklim tropis, suhu udara minimum 25,30 

0C dan suhu maksimum 27,90 0C dengan kelembaban udara rata-rata 83 %. 

Menurut pencatatan stasiun pengamatan ( SP ) Bone-Bone secara rata-rata 

jumlah hari hujan sekitar 9 hari dengan jumlah curah hujan 76. Stasiun 

Pengamatan Amasangan mencatat secara rata-rata jumlah hari hujan sekitar 8 

hari dengan curah hujan 226. Sedangkan berdasarkan Stasiun Pengamatan 

Malangke secara rata-rata jumlah hari hujan sekitar 11 hari dengan jumlah 

curah hujan 247, dan Stasiun Pengamatan Sabbang mencatat bahwa secara 

rata-rata jumlah hari hujan sekitar 14 hari dengan jumlah curah hujan 256. 

Dari 11 Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Seko dengan luas 

21.109,19 Km2 dan luas wilayahnya terkecil adalah Kecamatan Malangke 

Barat dengan luas 93,75 Km2 .
41
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3.Data Penduduk Kabupaten Luwu Utara 

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 tercatat sebanyak 

305.468 jiwa yang terdiri dari laki-laki 153.246 jiwa ( 50,17% ), perempuan 

152.222 jiwa ( 49,83 % ) yang tersebar di 11 Kecamatan. Jumlah penduduk 

terbesar yakni 47.907 jiwa (15,68% ) mendiami Kecamatan Bone-Bone dan 

jumlah penduduk yang terkecil yakni 2.999 jiwa (0,98%) jiwa mendiami 

Kecamatan Rampi. 

Kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2008 telah 

mencapai 41 jiwa per km2 . Kecamatan Malangke Barat adalah Kecamatan 

terpadat dengan tingkat kepadatannya 283 jiwa / Km2 dan paling rendah adalah 

kecamatan Rampi yaitu 2 jiwa per km2 .
42
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Dengan luas wilayah tercatat 7.502, 58 km2, Kabupaten Luwu Utara pada 

Tahun 2008 telah meliputi 11 Kecamatan, 167 Desa dan 4 Kelurahan. Kecamatan 

Seko dan Kecamatan Rampi merupakan dua kecamatan terluas dengan luas 

masing-masing 2.109,19 km2 atau 28 % dari total luas wilayah Kabupaten Luwu 

Utara dan 1.565,65 km2 atau 21 % dari total luas Kabupaten Luwu Utara. 

Kecamatan Seko juga adalah kecamatan yang letaknya paling jauh dari ibukota 

Kabupaten Luwu Utara, yakni berjarak 198 Km. Dan yang paling sempit 

wilayahnya adalah Kecamatan Malangke Barat ( 1 % ) yang letaknya dari Ibukota 

Kabupaten Luwu Utara berjarak 44 Km. 

Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 11 kecamatan, 171 desa yang 

semuanya merupakan desa defenitif. Dari 171 desa tersebut terdapat 4 ( empat ) 

desa sudah termasuk dalam klasifikasi daerah perkotaan atau sudah dalam bentuk 

kelurahan. Ke-empat kelurahan tersebut adalah Kelurahan Kappuna, Kelurahan 

Bone, Kelurahan Kasimbong dan Kelurahan Baliase. Kecamatan Sukamaju 

merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak, yaitu 25 desa dan UPT. 

Sedangkan Kecamatan Rampi adalah paling sedikit jumlah desanya, yaitu hanya 6 

desa.
43
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       Kecamatan       Laki - Laki        Perempuan 

Sabbang 19 185,00 19 134,00 

Baebunta 22 671,00 22 667,00 

Malangke 13 833,00 13 702,00 

Malangke Barat 12 094,00 12 041,00 

Sukamaju 20 881,00 20 736,00 

Bone-Bone 13 322,00 12 927,00 

Tana Lili 11 254,00 10 991,00 

Masamba 18 070.00 18 385,00 

Mappedeceng 11 872,00 11 462,00 

Rampi 1 672,00 1 262,00 

Limbong 2 031,00 1863,00 

Seko 6 659,00 6 346,00 

Sumber : Website resmi pemda Luwu Utara 
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4.Data Lembaga Adat Kabupaten Luwu Ut 
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B. Eksistensi Tomakaka Sebagai Pemimpin Adat Dalam Perumusan 

Peraturan Daerah No 2 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan 

Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Utara 

Pengambilan kebijakan merupakan sebuah alternatif solusi dimana 

dalam proses pengambilan kebijakan yang di lakukan stakeholder harus 

melalui beberapa fase sebelum menjadi sebuah kebijakan yang bersifat 

publik
44.

 Pengambilan kebijakan dapat di latar belakangi oleh beberapa 

aspek dalam melihat kondisi suatu daerah itu sendiri contoh dari 

pengambilan kebijakan yang di maksudkan adalah Peraturan daerah atau 

biasa di kenal dengan Perda. Implementasi Kebijakan merupkan sebuah 

putusan kebijakan dasar, yang terhimpun dalam suatu peraturan 

perundang undangan tapi bisa dalam keputusan pejabat eksekutif atau 

keputusan pengadilan.Idealnya keputusan tersebut yang di keluarkan bisa 

mengidentifikasi berbagai masalah yang ingin di Atasi dan menegaskan 

tujuan serta target yang ingin di capai, serta berbagai jalan untuk 

menstrukturkan proses implementasinya.
45

   

Sebagai pemimpin yang baik harus memberikan kebijakan yang 

baik serta adil dalam masyarakat hal ini juga di jelaskan dalam Qur‟an 

surah sad‟/38:26 

 

                                                      
44

 Kartodihardji Hariadi, Analisis Kebijakan Publik Pengelolaan Sumber Daya Alam, h. 8 

 
45

 Ghafur Saha Hanief A., Kebiajakan Publik (Malang: Intrans Publishing, 2022).h.40-41 



41 

 

 

 

جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الَْْرْضِ فاَحْكُمْ بَ يْنَ النَّاسِ باِلْحَقِّ وَلََ تَ تَّبِعِ الْهَوَىٰ فَ يُضِلَّكَ ياَ دَاوُودُ إِنَّا 

إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَ وْمَ  ۚ  عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ 

 ٢                  الْحِسَابِ 

Terjemahannya : 

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di 

muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil 

dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu 

dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan 

mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”
46

 

 

Elit politik lokal tertentu yang berasal dari etnis kecil tetapi mempunyai 

kemampuan atau kapasitas unggul, akan cenderung memaknai struktur yang 

ada relatif memberdayakan mereka. Adapun alasannya karena negara dengan 

pemerintahan yang bercorak otoritarian sentralistis dan menekankan pada 

stabilitas akan lebih mempertimbangkan kemampuan atau kapasitas mereka, 

dan hal ini jelas memberi keuntungan atau peluang bagi elit politik lokal dari 

etnis kecil tetapi berkemampuan. Sementara itu, ilustrasi tersebut dimaknai 

bahwa struktur yang ada relatif mengekang atau membatasi bagi elit politik 

lokal yang tidak mempunyai kemampuan atau kapasitas yang memadai 

walaupun mereka berasal dari etnis besar
47.

. Sebagai Pemimpin Adat 

Tomakaka termasuk sebagai Elit Politik non Lokal yang dimana dia 

menduduki jabatan sebagai tokoh masyarakat atau di sebut sebagai Tomakaka. 
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Tomakaka adalah orang yang dituakan dan juga sebagai tempat bertanya 

tentang kebudayaan lokal, serta penyelesaian masalah secara adat di 

Kabupaten Luwu Utara, Tomakaka memiliki Eksistensi yang sangat tinggi di 

kalangan masyarakat Luwu Utara. Di karenakan keberadaan Tomakaka sangat 

besar di kalangan masyarakat,maka hal ini yang melatar belakangi mengapa 

Peraturan daerah no 2 Tahun 2020 Tentang pengakuan masyarakat hukum 

adat itu di adakan. 

Membahas mengenai Eksistensi, Eksistensi merupakan sebuah 

keberadaan  yang dapat di lihat oleh masyarakat sekitar sehingga dapat di akui 

keberadaanya.48 Hal ini tentu sangat di sambut baik oleh pemerintah daerah 

melihat bagaimana Eksistensi Tomakaka sebagai pemimpin adat. 

 

1. Pentingnya Pengakuan Masyarakat Hukum adat 

Hal ini tentu sangat penting untuk di untuk di sahkan karena sudah 

menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk bagaiaman agar memberikan 

wadah serta dukungan terhadap pemangku adat serta organisasinya, hal ini juga di 

jelaskan oleh Narasumber yakni Tomakaka Masamba mengatakan : 

“Kalo memang tentang peraturan itu sangat perlu karena hal itu juga di 

atur dalam undang undang  pasal 32 kalo nda salah bahwa keaktivan 

organisasi pemangku dat dalam suatu daerah itu wajib hukumnya untuk 

pemerintah yang tanggung dan memperdayagunakan Lembaga yang 

sifatnya mengurus hukum adat.”
49
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Dalam wawancara tersebut, menjelaskan bagaimana pentingnya Peraturan 

daerah  ini bagi masyarakat hukum adat di Kabupaten Luwu Utara melihat 

masyarakat Luwu Utara masih kental terhadap kebudayaan yang ada, selain 

daripada itu beberapa aspek penunjang lainya yaitu hal ini memang sudah 

menjadi kewajian pemerintah untuk memberikan wadah serta melestarikan dan 

memperdayagunakan Organisasi adat yang ada. Hal ini juga di perkuat oleh 

Narasumber kedua yaitu Tomakaka Uraso : 

“Memang sangat perlu untuk di sahkan karena melihat dari poin poinnya 

di dalam sangat di butuhkan oleh masyarakat hukum adat”
50

 

 

Penjelasan di atas tentu sangat relevan dengan teori yang di jadikan 

sebagai rujukan dalam mengunmpulkan  fakta lapangan yang ada  dimana 

pengambilan kebijakan itu melihat daripada  kondisi  yang dalam suatu daerah. 

Melihat bagaimana Aktor yang maksudkan peran serta pengaruh aktor tersebut 

di kalangan masyarakat hal ini juga mecakup teori kedua yang di gunakan 

sebagai landasan peneliti yaitu Elit Politik dimana melihat permusa perda ini 

pengaruh serta eksistensi dari kedua elit yang di maksudkan yakni Elit lokal 

dan Elit non Lokal sangat berpengaruh dan saling bersinergi dalam perumusan 

Peraturan daerah yang di maksudkan.
51

 

2.  Keterlibatan dalam pengadaan Peraturan daerah no 2 Tahun 2020 tentang 

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat 

Dalam menganalisis suatu kebijakan dilakukan untuk menciptakan 
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secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan 

dengan kebijakan yang ada dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan 

kebijakan. Tahap-tahap inilah yang akan mencerminkan suatu aktivitas 

yang terus berlangsung yang nantinya akan terjadi sepanjang waktu Dari 

hasil wawancara dengan narasumber : 

“Kalo di lihat bagaimana peran dalam tahap itu sudah pasti kami 

menilai apakah memang perda ini sesuai dengan yang na butuhkan 

Lembaga Lembaga adat” 

 

keterlibatan pemangku adat sebagai pemimpin dan orang yang memiliki 

keterkaitan secara langsung. Dari hasil wawancara dengan 3 narasumber 

mengatakan bahwa : 

“kalo dalam penyusunan tidak di libatkan tapi kalo sosiaisasi 

memang pernah kemarin waktu 2020 di undang beberapa Lembaga 

adat dan kebetulan saya ikut juga waktu itu”
52

 

   

Hal ini juga di perkuat oleh Tomakaka Masamba  dan Pangulu kada 

Sabbang Mengatakan : 

“Kalau untuk keterlibatan perumusannya tidak kebetulan juga saya 

belum menjabat di situ sebagai Tomakaka tapi kalo sebelum saya itu 

ikut di sosialisasinya”
53

 

 

“kebetulan kemarin tidak di libatkan di perumusan Cuma di 

sosialisasi ji terkait perda ini adajuga beberapa Lembaga adat yang 

hadir itu saling berdiskusi tentang apa saja dan penyampaian aspirasi 

juga di laksanakan di sini”
54

 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa pemimpin adat 

tidak di libatkan dalam perumusan Peraturan Daerah ini tetapi Pemimpin Adat 
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hanya diberikan sosialisasi terkait Perumusan peraturan Daaerah yang di 

maksudkanSeharusnya dalam perumusan Peraturan Daerah itu pemerintah 

bisa melibatkan pemimpin adat karena kewenangan pemerintah dalam 

melaksanakan fungsi dekosentrasi sangatlah terbatas,sehingga Ketika 

pemerintah hendak melakukan pembentukan suatu Perda, seharusnya bisa 

melibatkan Lembaga adat sebagai yang berkepentingan dan secara langsung 

bersentuhan dengan keadaan di daerah. Dalam kebijakan tersebut tentu perlu 

landasan yang kuat oleh karena itu pemerintah harusnya bisa berkolaborasi 

dengan Lembaga adat untuk Perumusan Perda ini, 

Penjelasan di atas tentu sangat relevan dengan teori yang di gunakan 

peneliti untuk meraup fakta lapangan yang ada dimana tolak ukur dalam 

perumusan yang di lakukan dalam proses perumusn peraturan daerah atau 

kebijakan yang di keluarkan itu memiliki tahapan serta fase yang harus di 

lewati serta peranan penting dalam beberapa elit politik dalam perumusan 

Peraturan Daerah yang di lakukan. Hal ini juga di atur dalam Undang-Undang 

dimana Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis 

dalam pembentukan perundang-undangan melalui rapat dengan pendapat 

umum,kunjungan kerja, sosialisasi dan/seminar atau bahkan diskusi. Proses 

pembentukan Perda terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu 

perencanaan,penyusunan, pembahasan dan penetapan. Aspirasi masyarakat 

dapat di tamping sejak tahap perencanaan dalam perumusan.
55
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3.  Alasan Peraturan Daerah no 2 Tahun 2020 tentang Pengakuan Masyarakat 

Hukum Adat di rumuskan 

Keberadaan peraturan daerah merupakan pemberian kewenangan pada 

daerah dalam rangka mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, karena 

adabagian dari urusan urusan daerah sekain diatur dalam undang-undang dan 

harus di atur lebih lanjut dengan peraturan daerah.56 Berkaitan dengan 

kewenangan membentuk perda telah di tegaskan dalam. UU No. 32 tahun 2004 

pasal 42 ayat (1) huruf a di tentukan bahwa : “DPRD mempunyai tugas dan 

wewenang membentuk perda yang di bahas dengan kepala daerah untuk 

mendapatkan persetujuan bersama”.57 Dan di pertegas juga dengan UU No.27 

Tahun 2009 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD di tentukan : DPR 

provinsimempunyai tugas dan wewenang: membentuk peraturan daerah 

provinsi Bersama Gubernur, membahas dan memberikan persetujuan 

rancangan peraturan daerah mengenai anggaran penapatan dan belanja daerah 

provinsi yang di ajukan oleh gubernur. Sedangkan kewenangan DPRD 

Kabupaten/Kota  di tentukan dalam pasal 344 ditentukan : (1) DPRD 

kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang, membentuk peraturan daerah 

Bersama walikota/bupati, membahas dan memberikan persetujuan rancangan 

peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah 

keabupaten/kota yang di ajukan oleh bupati/kota.
58

 

Dengan penjabaran di atas dapat di simpulkan bahwa Pemerintah 
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Daerah berhak menetukan peraturan daerah berdasarkan kondisi rumah tangga 

masing masing daerah, Alasan terbentuknya Perda No 2 Tahun 2020 tentang 

pengakuan masyrakat hukum adat di karenakan keberadaan Tomakaka di 

tengah tengah masyarakat serta pengaruh dan adat istiadat yang masih terjaga 

baik hukum adat yang masih berlaku maupun Lembaga adat yang masih ada. 

Berdasarkan dari statement Bupati Luwu Utara Hj.Indah Putri Indiriani, S.IP., 

M.Si melalui webinar yang di selenggarakan oleh Aliansi Masyarakat Hukum 

Adat Nusantara (AMAN)  mengungkapkan jika Luwu Utara mengakui dan 

melindungi hak atas tanah masyrakat hukum adat dengan Perautran Daerah No 

3 Tahun 2020 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.Menurutnya, 

dengan adanya peraturan daerah tersebut dapat melindungi masyarakat hukum 

adat Luwu Utara karena adanya pengakuan pengakuan secara formal dan 

diharapkan mereka dapat mengelola tanah adatnya sesuai dengan peta hutan 

dan wilayah indikatif hutan adat fase I yang ditetapkan oleh Kementrian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 27 Mei 2019.
59

 Beberapa tanggapan 

dari Narasumber yakni Tomakaka Uraso mengatakan bahwa : 

“kalo mengenai tanggapan saya bagus memang ini perda karena kita 

sudah punya perlindungan dan sudah di akui tapi kembali lagi sebagai 

pemangku adat kita harus terus meninjau tindak lanjutya karena peruma 

saja ad ini perda kalo tidak ada tindak lanjtnya”
60

 

 

Tomakaka Masamba juga menambahkan : 

“baguslah kalau memang sudah ada peraturan daerah yang bisa mengakui 

dan melindungi masyarakat hukum adat dan perlu kita sebagai masyarakat 

hukum adat untuk terus mengawal dan pelaksanaan dan tindak lanjutnya 
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perda ini”
61

 

 

Dari hasil wawancara di ata pemangku adat menyambut baik peraturan 

daerah ini selain merupakan sebuah angin segar bagi Masyrakat Hukum adat dan 

Lembaga adat lainnya masih perlu tindak lanjut terkai bagaiamana pengawasan 

serta tindak lanjut dari pemerintah bagaimana tindak lanjut setelah pengesahan 

Perda. Tentu sebagai sebagai pemerintah wajib untuk memberikan wadah untuk 

Masyarakat hukum adat, Lemabaga adat serta bagaimana agar dapat di 

perdayagunakan sebagaimana mestinya harapan yang di kemukakan oleh 

Tomakaka Masamba juga yaitu : 

“Mungkin dengan adanya perda ini, masih ada beberapa Hukum adat yang 

masih berlaku sampai sekarang penyelesaian masalah di masyrakat konflik 

yang tentunya tidak bia di selesaikan oleh hukum yang ada itu bisa di 

selesaikan dengan hukum adat,nah ini yang kita jaga”
62

 

 

Dari penjelasan di atas tentu sangat relevan denga teori yang di jadikan 

landasan oleh peneliti untuk mengumoulkan fakta fakta yang ada di lapangan 

bagaiamana pemerintah melihat urgensi dan keharusan serta hal yang di butuhkan 

oleh satu daerah dan peran dari elit yang sangat berpengaruh melihat eksistensi 

dari elit lokal yang ada karena mereka mampu mempengaruhi kebijakan 

pemerintahan dengan modal social dan kepetingan – kepentingan rakyat akar 

rumput melihat pemimpin adat adalah orang yang bersentuhan langsung dengan 

masyarakat, adat, dan budaya peranan Pemimpin adat sangatlah penting meningat 

eksistensi yang di miliki sangat mecolok  jelas merupakan pihak yang 

membawahi sekaligus panutan bagi masyarkat bawahnya, karena itu peran elit 
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sosial masyrakat utnutk program program pemerintah. Beberapa kali Elit social 

juga berperan penting sebagai penyejuk dan pemersatu warga yang berseteru agar 

tetap rukun dan toleran dalam berkehidupan sosial
63

 

 Beberapa pandangan mengenai Hukum adat juga dari pemimpin adat di 

perlukan untuk melihat bagaimana pandangan pemimpin adat dalam melihat 

Hukum Adat ini dapat menjadi landasan serta melihat seberapa penting 

pengakuan dan lain sebagainya. Dari hasil wawancara narasumber mengatakan 

bahwa   : 

“Menurut saya ada namanya hukum yang tertulis dan tidak tertulis, nah 

hukum yang tidak tertulis ini Namanya Hukum Adat kebiasaan yah hukum 

itu sepanjang memang masih layak untuk di jalankan sekaramg ada 

beberapa itu nah itu yang tetap kita pertahankan”
64

 

 

 Tomakaka uraso menambahkan : 

“Hukum adat ini sebenarnya banyak, kadang orang kalo belum pahami 

terlalu jauh itu dia pasti akan negatif lebih ,udah seperti ini hukum adat itu 

dia adalah hukum yang secara langsung bersentuhan dengan masyrakat 

dan berasal dari kebiasaan yang hadir dalam lingkup masyrakat itu nah ini 

yang harus kita ketahui lebih dulu ap aitu hukum adat bagaimana hukum 

adat kan ada banyak itu jangan sampai nanti terjadi hal yang tidak di 

inginkan”
65

 

 

C. Bentuk Keterlibatan Tomakaka Dalam Perumusan Peraturan 

Daerah No 2 Tahun 2020 Tentang Pengakuan Masyrakat Hukum 

Adat. 

Sesuai dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Masyarakat 

berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan 
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perundang-undangan melalui rapat dengan pendapat umum,kunjungan 

kerja,sosialisasi dan/seminar atau bahkan diskusi. Proses pembentukan Perda 

terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu perencanaan,penyusunan, pembahasan 

66
dan penetapan. Bentuk keterlibatan Tomakaka dalam tahapan tahapan 

pengambilan kebijakan adalah : 

1. Tahap Penyusunan Agenda 

Pada tahap kebijakan publik diawali dengan penyusunan agenda. Pada 

penyusunan agenda diisi para pejabat yang telah terpilih dan menempatkan 

masalah kebijakan pada agenda publik
67

. Pada tahap penyusunan Tomakaka 

belum memiliki keterlibatan sampai pada tahap penyusunan agenda selesai di 

karenakan adanya tahap penyusunan agenda ini berdasarkan urgensi yang 

hadir di dalam kalangan masyarakat dimana dari hasil Reses sampai pada 

sosialisasi yang di lakukan para Pejabat yang di maksudkan. Pemimpin adat 

menyampaikan aspires untuk wadah serta dukungan dan perlindungan secara 

legal dari pemerintahan demi kepentingan adat dan budaya. Berdasarkan hasil 

wawancara, Narasumbe r mengatakan : 

“Beberapa kali kami beserta Lembaga Lembaga adat yang lainnnya itu 

sudah menyampaikan bahwa kita membutuhkan hal ini sudah saya katakan 

ini di atur dalam undang-undang pasal 32”
68

 

Dari hasil wawancara di atas Menjelaskan bagaimana bentuk peranan 

Pemimpin Adat dalam memberikan aspirasi serta masukan terkait Peraturan 
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Daerah. Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk bagaimana 

memberikan wadah dan melindungi kekayaan budaya serta adat istiadat yang 

masih ada dan relevan pada saat ini. 

Berdasarkan penjelasan di atas tentu sangat relevan dengan Teori yang 

di gunakan oleh peneliti sebagai landasan untuk mengumpulkan fakta fakta 

yang di temui di lapnagan. Dalam tahap penyusunan agenda dalam kebijakan 

public terdapat hubungan antara elit yang ada dan berperan dalam perumusan 

peraturan daerah yang di maksudkan. 

 

 

2. Tahap Formulasi Kebijakan 

Masalah yang tidak masuk kedalam penyusunan agenda kebijakan 

akan ditulis oleh para pembuat kebijakan. Masalah tersebut dikumpulkan 

kemudian diberi pemecahan masalah yang terbaik. Dari pemecahan masalah 

tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada
69

. 

Bentuk peranan Pemimpin Adat pada tahap ini adalah meberikan masukan 

serta hal hal apa saja yang di butuhkan oleh Masyarakat Hukum Adat dan 

Lembaga Lembaga adat lainnya dalam bentuk secara lisan dan di sampaikan 

pada sosialisasi terkait Kebijakan peraturan daerah. Hasil wawancara dengan 

narasumber mengaktakan bahwa :  
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“saya ingat dulu itu di tahun 2020 saya sempat hadir Bersama para 

Tomakaka lainnya dan Lembaga Lembaga adat lainnya juga untuk 

sosialisasi di sini kita sampaikan juga bagaimana dan apa apa saja na 

butuhkan
70

” 

Dari hasil wawancara di atas pada tahap formulasi kebijakan 

merupakan hasil dari sosialisasi dan penampungan masukan dari Pemimpin 

adat dan Lembaga Lembaga adat lainnya lalu di bawakan masuk ke dalam 

rapat dan di berikan masukan serta solusi dari permasaalahan yang ada. Tapi 

Ketika Pemimpin adat atau yang memiliki kepentingan tidak di libatkan 

dalam secara langsung dalam tahap formulasi kebijakan kemungkinan 

masalah yang hadir tidak akan terselesaikan secara sepenuhnya melihat 

pemimpin adat merupakan orang yang lebih dulu bersentuhan langsung 

dengan masyrakat. 

Penjelasan di atas tentu sangat relevan dengan teori yang di gunakan 

oleh peneliti sebagai landasan dan menemui fakta fakta yang hadir di 

lapangan,melihat bagaimana tahap formulasi kenijakan di rumuskan dan 

beberapaperan elit yang hadir di dalamnya. Dalam tahap formulasi kebijakan 

beberapa aktor memiliki kepentingan yang berbeda untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu. Aktor-aktor itu dalam kepentingannya tidak lepas dari tujuan 

formal dan informal, dimana tujuan formal yaitu melayani kepentingan 

umum sedangkan tujuan informal bertahan dan memperluas kepentingan 

organisasi, memaksimalkan kekuasaan, anggaran dan staf secara bersamaan
71
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3. Tahap Adopsi Kebijakan 

Pada tahap kebijakan ini muncul beberapa analisis untuk 

mendapatkan alternatif kebijakan. Dari sekian banyaknya alternatif yang 

telah ditawarkan oleh perumusan kebijakan, pada akhirnya salah satu 

alternatif kebijakan tersebut akan diadopsi dengan adanya dukungan dari 

mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan 

peradilan 
72

 Pada tahap ini Pemerintah tidak melibatkan Pemimpin adat 

dalam Proses adopsi kebijakan karena melihat dan memecahkan 

permasalahan berdasarkan data serta hasil yang di lakukan selama 

beberapa tahap yang telah di lewati karena dalam tahap ini perlu dilakukan 

secara rasional. Tujuannya agar kebijakan yang di adopsi dapat memiliki 

keterkaitan erat dengan permasalahan yang akan di selesaikan. Untuk 

mewujudkan rasionalitas yang di maksudkan dibutuhkan informasi yang 

komprehensif dalam sebuah kebijakan termasuk informasi mengenai 

konteks mengapa kebijakan ini perlu di buat,
73

 Setelah sosialisasi aspirasi 

serta informasi yang di kumpulkan akan di bawa dan di adopsi untuk di 

berikan alternatif solusi dalam pemecahan masalah hingga dapat 

mengahsil kebijakan baru 

Dari penjelasan di atas tentu sangat relevan dengan Teori yang di 

jadikan landasan oleh peneliti. Pasalnya pada fase ini pelaksana kebijakan 
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perlu untuk beberapa konteks kebijakan melalui tiga presfektif, yaitu 

rasionalitas, organisasional, dan politik ketiga aspek ini sangat penting di 

karenakan tahap ini adalah tahap dimana kebijakan itu di lahirkan sebelum 

lanjut ke implementasi dari kebijakan yang di maksudkan, Mengingat 

kegagalan dari adopsi kebijakan di sebabkan oleh adanya pengaruh aktor 

di luar pembuat kebijakan yang memiliki pengaruh terhadap sebuah 

kebijakan, di antaranya pemimpin tradisional dan dunia usaha.
74

 Itulah alas 

an mengapa pemimpin adat tidak memiliki keterlibatan secara langsung 

dalam Tahap ini. 

 

 

4. Tahap Implementasi Kebijakan 

Pada tahap ini apabila dalam proses suatu program kebijakan tidak di 

implementasikan maka kebijakan tersebut tiada artinya. Dikarenakan 

kebijakan yang telah diambil harus dilaksanakan oleh unit-unit 

administrasi yang telah memobilisasikan sumber daya finansial dan 

sumber daya manusia
75

. Pada tahap ini semua yang berkepentingan akan 

bersaing. bentuk peran pemimpin adat adalah menjalankan bagaimana isi 

dari pada Peraturan Daerah yang di keluarkan oleh pemerintah dan juga 

bertugas dan menilai sejauhmana poin poin yang di tuangkan dalam 
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kebijakan itu dapat di implementasikan Narasumber mengatakan bahwa  

“Alhamdulillah memang sejauh ini sangat bagus dimana kita sudah 

punya penguatan kita juga sudah ada wadah dan adalah hal supaya 

bagaimana bis akita menjaga warisan budayanya kita yang masih ada 

sampai saat ini”
76

 

Dari hasil wawancara di atas pemimpin adat berperan dalam tahap 

ini dimana implementasi kebijakan sebagai orang yang berkepntingan 

dalam kebijakan ini. Sebaiknya dalam tahap ini pemerintah tetap 

memberikan pengawasan terhadap implementasi kebijakan agar peraturan 

daerah yang di maksudkan dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

Aspirasi masyarakat dapat di tampung sejak tahap perencanaan 

dalam perumusan. Sebagai Pemimpin Adat Tomakaka dapat memberikan 

aspirasi serta memberikan masukan dan hal hal penting lainnya. Pada fakta 

yang di temui di lapangan Tomakaka tidak di libatkan secara langsung 

dalam perumusan peraturan tomakaka hanya di berikan sosialisasi tentang 

bagaimana poin poin serta bagaimana substansi dari peraturan daerah ini 

dan fase implementasi dari kebijakan, hal ini di dukung oleh jawaban dari 

Tomakaka Uraso dan Tomakaka Masamba : 

“Kalo keterlibatannya waktu di rumuskan tidak ada, kecuali tadi 

seperti yang saya bilang itu kita sebagai pemangku adat serta 

Lembaga Lembaga adat lainnya itu di undang untuk hadiri 

sosialisasi dan saya liat poin poin yang di terangkan di situ sangat 

bagus memang beberapa kita masih di berikan untuk kasi 

aspirasi”
77
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“Waktu itu kebetulan tidak terlibat hanya sekedar sosialisasi terkait 

bagaimana isi perda ini ada Lembaga adat juga yang di wakili serta 

beberapa Tomakaka juga sempat hadir itu, kalo di lihat memang 

poin poin nya ini yang di butuhkan dan untuk realisasi hukum adat 

yang masih di rawat yaaah kita perlu untuk di lestarikan, kebetulan 

perumusannya tidak di libatkan”
78

 

  

Berdasarkan hasil wawancara di kita dapat menarik kesimpulan 

bagaimana bentuk keterlibatan yang di lakukan oleh Pemimpin adat dalam 

perumusan Peraturan daerah ini, pemimpin adat beserta jajaran Lembaga 

Lembaga adat tidak terlibat secara langsung dalam perumusan perda ini . 

Sebaiknya Tomakaka sebagai pemimpin adat dapat di libatkan secara 

langsug dalam perumusan sesuai dengan Undang-undang no 12 Tahun 

2011 dan sebagai orang yang bersentuhan langsung dengan adat istiadat 

serta kemasyarakatan. 

Berdasarkan Penjelasan di atas tentu sesuai dengan Teori yang 

dijadikan peneliti sebagai landasan untuk meraup kondisi serta fakta fakta 

yang terjadi di lapangan melihat bentuk keterlibatan dari Elit Lokal non 

Politik dalam hal ini Tomakaka sebagai pemimpin adat tidak memiliki 

keterlibatan secara langsung dalam perumusan kebijakan publik yakni 

peraturan daerah yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara 

Sesuai dengan yang di jadikan peneliti sebagai rujukan teori bahwa 

berdasarkan gagasan Moore, aktor yang berpartisipasi dalam merumuskan 

kebijakan publik dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu aktor negara, 

aktor privat dan aktor masyarakat. Secara umum aktor pun dapat 
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dibedakan berdasarkan peran dan fungsinya, yaitu aktor resmi yang 

notabenenya memiliki legalitas formil serta aktor informal. Aktor formal 

tupoksinya sebagai pembuat kebijakan dan aktor informal sebagai 

penyuplai dukungan terhadap aktor formal. Sehingga kebijakan 

penyusunan keuangan untuk APBD dirumuskan oleh aktor yang didukung 

atas tuntutan formal dan sesuai dengan kondisi masyarakat
79

 

Ketika berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 pasal 96 mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan  

a) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam 

pembentukan peraturan perundang undangan 

b) Masukan secara lisan dan tertulis sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat 

di lakukan melalui rapat dengan pendapat umum seperti kunjungan 

kerja,sosialisasi ,lokakarya atau diskusi.  

c) Masyarakat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah perseorangan atau 

kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan 

peraturan perundang-undangan. 

d) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan 

ataupun tertulis sebagaimana di maksud pada ayat (1), setiap Rancangan 

Peraturan perundang undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh 

masyarakat.
80
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 Hal ini juga di perkuat dalam Undang-undang no 32 tahun 2004 dalam 

pelaksanaan Otonomi daerah, bahwa model partisipasi yang dapat di lakukan 

dalam pembentukan peraturan antara lain : 

a. Mengikut sertakan anggota masyrakat yang dianggap ahli dan independent 

dalam tim atau kelompok kerja dalam penyusunan peraturan perundang- 

undangan 

b. Melakukan public speaking melalui seminar, lokakarya atau mengundang 

pihak pihak yang berkepentingan dalam rapat-rapat penyusunan peraturan 

perundang-unangan,musyawarah rencana pembangunan 

c. Melakukan uji sahih terhadap peraturan daerah 

d. Melakukan jejak pendapat 

e.  Melalui Lembaga kelurahan atau membentuk forum warga.
81

 

 

 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka masyrakat atau Lembaga 

Lembaga adat dapat berpartisipasi untuk bagaimana memberikan aspirasi 

serta masukan baik secara lisan ataupun tulisan dalam perumusan 

peraturan daerah terkhusunya Peraturan Daerah no 2 Tahun 2020 Tentang 

pengakuan masyarakat hukum adat kabupaten Luwu Utara.  

                                                                                                                                                 
Undangan (“UU12/2011”) 

81
 Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terkait Eksistensi Tomakaka Dalam 

Perumusan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengakuan 

Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Luwu Utara, Peraturan Daerah ini di 

bentuk di karenakan melihat Eksistensi Tomakaka serta pengaruh dalam 

kalangan masyrakat yang terbilang cukup besar serta jumlah Lembaga adat di 

Kabupaten Luwu Utara yang banyak di tengah zaman yang kian kini makin 

modern menjadi sebuah urgensi tesendri bagi Pemerintah Kabupaten Luwu 

Utara untuk merumuskan peraturan daerah ini. Berdasarkan hasil penelitian 

yang penulis lakukan, maka dapat di peroleh kesimpulan sebagai berikut : 

a) Penelitian ini membahas bagaimana eksistensi Tomaka dalam perumusan 

peraturan daerah no 2 tahun 2020 di kabupaten luwu utara : 

1. Tomakaka memiliki pengaruh besar dalam kehidupan 

masyrakat Luwu Utara dimana melihat Tomakaka yang 

tersebar di Kabupaten Luwu Utara sangat banyak dan memiliki 

wilayah kekuasaan masing-masing maka dari itu pemerintah 

merumuskan peraturan daerah ini. 

2. Penyelesaian komflik dalam masyrakat terkdang tidak dapat di 

selesaikan menggunakan hukum Negara melainkan dengan 

hukum adat menurut Tomakaka sendiri hal ini sangat penting 

untuk di adakan karena ini dapat menjadi angin segar bagi 
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Lembaga Lembaga adat lainnya 

3. Menambahkan bahwa pemerintah memang harus meberikan 

wadah sesuai dengan yang di atur oleh Undang-Undang dimana 

melihat kondisi masyrakat Luwu Utara yang sangat kental 

dalam segi Adat istiadat serta penyelesaian masalah masalah 

yang hanya di selesaikan mengguanakan Hukum Adat maka 

dari itu Tomakaka sangat Menginginkan Peraturan Daerah ini. 

b) Bentuk keterlibatan Tomakaka dalam perumusan peraturan daerah no 2 

Tahun 2020 tentang pemberlakuan masyarakat hukum adat,yaitu : 

1. Tomakaka tidak terlibat secara langsung dalam perumusan 

peraturan daerah yang di maksudkan, para Pemimpin adat serta 

jajaran Lembaga Lembaga adat hanya di berikan sosialisasi 

terkait poin poin serta substansi dari Peraturan daerah No 2 

tahun 2020 tentang Pengakuan Masyarkat . 

2. Pemerintah Luwu Utara tidak melibatkan tomaka dalam 

perumusan peraturan daerah, idealnya pemerintah daerah 

seharusnya melibatkan alam proses perumusan peraturan 

daerah melihat tomakaka sebagai orang yang berkepentingan 

dalam perumusan yang di maksudkan. 
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B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan,peneliti dapat 

menjabarkan penelitian ini baik secara teoritis dan praktis 

a) Implikasi teoritis 

 Dalam penelitian ini yang berfokus terhadap eksistensi dan 

keterlibatan pemangku adat dalam perumusan peraturan daerah daerah 

tentang pengakuanmasyrakat hukum adat dengan menganalisa  sejauh 

mana keterlibatan elit non politik dalam menentukan kebijakan publik 

b) Implikasi Praktis 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan advokasi 

dan pendidikan terkait pentingnya monitoring dan evaluasi yang 

efektif terhadap sebuah birokrasi. Kita dapat mengetahui bagaiaman 

peranan pemangku adat dalam perumusan peraturan daerah tentnag 

pengakuan masyarakat hukum adat. 
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Wawancara dengan Pangngulu kada Tomakaka Sabbang 

Wawancara dengan Tomakaka Uraso 
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