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KATA PENGANTAR 

Bismillah Penulis menyadari bahwa ilmu pengetahuan merupakan sebab 

dijadikannya manusia sebagai penguasa di daratan dan di lautan membentang, 

untuk mencapai kekuasaan yang sebagaimana mestinya, maka menutut ilmu dan 

mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari merupakan wujud sejatinya 

manusia, menemukan dan menerapkan. Orientasi kehidupan menghantarkan pada 

kemahaan dalam segala bidang, tentunya perjalanan hidup secara individu untuk 

mendekati kesempurnaan universal menjadi multi kepakaran. 

Penelitian ini merujuk pada manusia pilihan khususnya dalam  

“Kepemimpinan Kajang Perspektif Pappasang dan Otoritas Pemikiran 

Politik Lokal”. Nabi Muhammad saw., yang telah memimpin umat dan 

mengimlementasikan keadilan, kepedulian, serta akhlak yang mulia. Jika terlintas 

sebuah pertanyaan siapa munusia paling berpengaruh di sepanjang sejarah hingga 

abad 21? Jawaban atas pertanyaan tersebut pernah diungkap oleh Michael A Hart 

yang notabene Yahudi Amerika mengagumi kepiawaian kesederhanaan 

Muhammad putra padang pasir namun menaklukkan 100 tokoh besar dunia 

hingga dekade ini. 

Sementara konteks lain diungkap oleh orientalis bahwa setelah Nabi 

Muhammad yang mengarahkan peradaban Islam adalah Imam Al-Ghazali, lalu 

penulis menambahkan tokoh idamannya Imam Shamsi Ali mewakili Ulama Islam 

di Kota New Rork Amerika Serikat sebagai tokoh perdamaian berdasarkan media 

mengabarkan tahun 2018 dan penghargaan  terhadap 50 tokoh berpengaruh satu-

satunya dari Islam asal Bulukumba Kajang Tanah Towa yang notabene 

pengembala kerbau jago silat dan dipesantrenkan karena suka melawan. 
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Kepemimpinan Kajang yang berkiblat pada pappasang erat yang diperkuat 

oleh ajaran Nabi Muhammad khususnya di sisi kesederhanaan dan kesakralan 

(karrasa) yang disandingkan dengan eskatologi atau akhirat, sebuah keunikan 

tersendiri pappasang menginterpretasi dunia sebagai persinggahan dan bukan 

sebagai tujuan namun sebagai dialektika perjalanan misterius, sehingga seorang 

pejalan sejati meski mengikuti seorang pemimpin spiritual Bohe Amma dan 

Anrongta yang mampu membaca dunia secara eksplisit, akurat dan komprehensif. 

Warisan pertama yang diwajibkan atas setiap manusia adalah ilmu. 

Penelitian ini berakhir secara formal namun berlanjut secara nonformal sebagai 

orientasi keilmuan karena sejatinya manusia yakni menemukan kebenaran, 

mempraktikkan dan menyampaikannya. AGH Prof. Abdurrahman Shihab salah 

satu tokoh pendiri UIN Alauddin Makassar tahun 1965 berkata “pendidikan 

adalah agen perubahan”. 

Terutama penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua: Ibu 

Nurdiana dan Ayahanda Basi‟ yang tercinta, sekalipun ayah belum pandai 

membaca teks karena tidak tamat sd tapi mampu membaca secara konteks melalui 

penulis anaknya disarjanakan bahkan dimasterkan. 
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penggerak dan pimpinan kampus dan kepada semua pihak dari pekerja kuli 
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M.Ag. selaku Wakil Rektor II (Bidang Administrasi Umum dan 
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2. Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN 
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PEDOMANTRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 Ba b be ب
 Ta t te ت
 Sa s se (dengan titik di atas) 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 ظ
 sad s es ص
 dad d de ض
 Ta t te ط
 Za z zet (dengan titik di bawah) ط
 ain „ apostrof terbalik„ ك
 gain g ge ظ
 Fa f ef ع
 qaf q qi غ
 kaf k ka ف
 lam l el ق
 mim m em ك
 nun n en ل
 wau w we و
ٌ Ha h ha 
 hamzah „ apostrof و
ً Ya y ye 

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan dan (‟).  

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

tranliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ا

 Kasrah i i ا

 dammah u u ا

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, translitrasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya ai a dan i ني

 Fathah dan wau au a dan u نو

 

Contoh: 

 kaifa :كَف

ىول:  haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: 

 

 

Harakat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 Fathah dan alif atau ya a A dan garis di atas ..…ا ,…ً

 Kasrah dan ya i La dan garis bawah ىي

 Dammah dan wau u La dan garis di atas نو
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Contoh:  
 
 mata : يات
 rama : ريي
 qila : لَم
 yamutu :ًٍوت
 

4. Ta’marbutah  

Transliterasi untuk ta‟marbutah ada dua, yaitu: ta‟ marbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta‟ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah (h).  

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu ditransliterasikandengan (ha) 

Contoh: 

  روضة الا طفا ل
 

: raudah al-atfal 

 انًد ٍنة انفا ضهة
 

: al-madinah al-fadilah 

 انحكًة
 

: al-hikmah 

5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (`), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  

Contoh:  

 rabbana : ربنا
 najjaina : نجَنا
 al-haqq : انحك
 nu‟lima : نعى
 aduwwun„ : عدو

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.  

Contoh:  

 Alif (bukan Aliyy atau „Aly) : عهي
 Arabi (bukan „Araviyy atau Arabiyy atau „Araby) : عرى
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dakam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

(alif lam ma‟arifah). Dalam pedoma literasi ini, kata sandang ditransliteasikan 

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

qamariyah. 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) : انشًص

 al-zalzalah (az-zalzalah) : انسنسنة

 al-falsafah : انفهطفة

 al-biladu : انبلاد

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia dilambangkan, karena Arab ia berupa alif.  

Contoh: 

 ta‟muruna : تأيْروٌ

 ‟al-nau : اننوع

 syai‟un : شٌء

 umirtu : أيرت

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa indonesia, atau lazin digunakan dalam dunia 
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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 harus 

ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fi Zilal al-Qur‟an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Contoh: 

 billah بالله dinullah دٍنالله

Adapun ta‟ marbutah di akhir kata disandarkan kepada lafaz al-jalalah, 

ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi rahmatillah ىى فٌ رحًة ا لله

10. Huruf Kampital 

Walaupun sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 

Huruf kapital, misalnya, dugunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri 

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

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 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 
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referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

Inna awwala baiti wudi‟a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan 

Syahru Ramadhana al-lazi unzila fuh al-Qur‟an 

Nasir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalal 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu 

(bapak dari) sebagai nama keduaterakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyad, Abu 

al-Qalid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad 

Ibnu) 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: 

Zaid, Nasr Hamid Abu) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt. = subhanahu wa ta ala 

saw. = sallallahu „alaihi wa sallam 

a.s = „alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

I. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
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w. = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 

 صفحة = ص

 بدوٌ يكا ٌ = د و

 صهي ا لله عهَو و ضهى = صهعى

 طبعة = ط

 بد و ٌ نا شر = د ٌ

ال ا ذره =\ال اذر ىا  ا ند  

 جسء = ج
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ABSTRAK 

Nama : Yeri 
NIM   : 80100221101 
Judul :            Kepemimpinan Kajang Perspektif Pappasang dan    Otoritas 

Pemikiran Politik Lokal  

           

Penelitian ini mengkaji tentang kepemimpinan Kajang perspektif 

pappasang dan otoritas pemikiran politik lokal, jenis penelitian ini kualitatif 

dengan menggunakan teori strukturasi politik dan teori kepemimpinan Islam. 

Adapun rumusan Masalah yaitu:1) Bagaimana konsep kepemimpinan Kajang 

perspektif pappasang?, 2) Bagaimana otoritas pemikiran politik lokal dalam 

kepemimpinan Kajang?, dan 3) Bagaimana keberlanjutan kepemimpinan Kajang? 

dengan menggunakan pendekatan filsafat dan politik. 

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa konsep kepemimpinan Kajang 

perspektif pappasang menerapkan kepemimpinan Indigenous demokrasi 

berdasarkan norma dan nilai sakralitas dari leluhur yang memprioritaskan 

kebersamaan dan kesederhanaan. Masuknya agama Islam atau sallang ikut 

berpengaruh besar membentuk nilai kesakralan kepemimpinan Kajang karena 

sumber pappasang ditemukan jalur dari ulama patareka (Ilmu Tasawuf). Bohe‟ 

Amma sebagai representasi falsafah sifat langit (pa‟la‟langang) menaungi dan 

Anrong representasi falsafah sifat bumi atau tanah mengampu masyarakat dan 

struktur pimpinan adat lima kareng tallu struktur Ammatoa. Otoritas politik lokal 

Bohe Amma beralih ke tangan elit pemerintah negara karena dianggap lebih 

evektif namun cenderung politisi. campur tangan politik terhadap adat 

mengakibatkan konflik internal perselingkuhan kepemimpinan Ammatoa. 

Keberlanjutan kepemimpinan Kajang berupa pembentukan Desa Adat sebagai 

wadah ekspresi identitas nilai kebudayaan masih proses negosiasi dengan 

birokrasi demokrasi. 

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Konsep kepemimpinan Kajang 

perspektif pappasang perlu dikembangkan dengan cara mengeksplorasi nilai 

keluhuran, sakralitas religi, dan nilai indigenous demokrasi. 2) Otoritas politik 

lokal perlu dibangun sebagai wadah implementasi keluhuran, agama, dan 

demokrasi dengan cara membangun negara dari desa. 3) Dukungan pemerintah 

dan masyarakat adat Kajang dalam memcapai kesejahteraan rakyat perlu ada kerja 

sama untuk meningkatakan dan memberdayakan segalah potensi dalam 

masyarakat adat. 
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ABSTRACT 

Name  : Yeri 

NIM  :  80100221101 

TITLE :  Kajang Leadership from The Pappasang Perspective and The 

Authority of Local Political Thought 

            

This research examines Kajang leadership from the pappasang perspective 

and the authority of local political thought. This type of research is qualitative 

using political structuration theory and Islamic leadership theory. The formulation 

of the problem is: 1) What is the concept of Kajang leadership from the 

pappasang perspective, 2) What is the authority of local political thought in 

Kajang leadership, and 3) What is the sustainability of Kajang leadership using 

philosophical and political approach. 

The results of this research show that the Kajang leadership concept from 

the pappasang perspective applies Indigenous democratic leadership based on the 

norms and sacred values of the ancestors which prioritize togetherness and 

simplicity. The introduction of Islam or sallang had a big influence in shaping the 

sacred values of the Kajang leadership because the source of the pappasang was 

found in the patareka cleric (Sufism). Bohe' Amma as a representation of the 

philosophy of the nature of the sky (pa'la'langang) shelters and Anrong represents 

the philosophy of the nature of the earth or land that supports the community and 

the traditional leadership structure of the Lima Kareng Tallu Ammatoa structure. 

The local political authority of Bohe' Amma passed into the hands of the state 

government elite because it was considered more effective but tended to be 

political. Political interference with customs resulted in internal conflict involving 

the Ammatoa leadership. The continuation of Kajang leadership in the form of 

establishing a Traditional Village as a forum for expressing identity, cultural 

values, is still in the process of negotiation with the democratic bureaucracy. 

The implications of this research are: 1) The concept of Kajang leadership 

from the pappasang perspective needs to be developed by exploring the values of 

nobility, religious sacredness and indigenous democratic values. 2) Local political 

authority needs to be built as a forum for implementing nobility, religion and 

democracy by building a country from villages. 3) Support from the government 

and the Kajang indigenous community in achieving people's welfare requires 

cooperation to increase and empower all potential in the indigenous community. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

How Democracies die (bagaimana demokrasi mati?) Pertanyaan seorang 

professor politik tersebut direspon oleh 120 negara yang menerapkan demokrasi 

dari 195 negara di dunia yang di akui oleh PBB tahun 2023. Jawaban Steven 

Levistky dan Daniel Ziblatt berdasarkan hasil penelitiannya selama bertahun 

tahun di beberapa negara Eropa abad 20 sampai abad 21 “demokrasi bisa mati 

karena kudeta secara perlahan tanpa disadari ketika terpilihnya pemimpin otoriter 

yang menindas lawan serta penyalahgunaan kekuasaan.
1
  

Jika demokrasi sekarat di usianya yang semakin tua, maka ia hidup seperti 

manusia. Misalnya usia demokrasi presiden Amerika sudah ke 46 dibandingkan 

presiden Indonesia yang baru presiden ke 7 ditahun 2023. Atau demokrasi hidup 

seperti pohon semakin tua semakin subur, maka itulah yang diupayakan oleh para 

pemimpin masing-masing negara. Hal yang menarik Indonesia adalah negara 

yang di bangun atas dasar multi kebudayaan dan moderasi agama, sementara 

konsep kebudayaan dan agama cenderung merujuk kembali ke kitab kepercayaan 

awal suara tunggal (Tuhan), sementara demokrasi merujuk ke UUD baru yang 

berkemajuan sebagai hasil musyawarah merujuk ke suara terbanyak. 

Kepercayaan masyarakat di Indonesia relatif menurun terhadap 

suprastruktur dan infrastruktur Birokrasi, ditandai munculnya Gerakan Aceh 

Merdeka (GAM), Repoblik Maluku Selatan (RMS) Riau Merdeka dan Papua 

Merdeka. Bahkan Timor Leste keluar pada 20 Mei 2002. Bangsa Indonesia 

                                                           
1
Steven Levistky dan Daniel Ziblatt, How Democracies die, terj. Zia Anshor Bagaimana 

Demokrasi Mati (Cet, VIII: PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2018), h. 1-19. 
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menghadapi krisis multidimensi, problem besar yang dihadapi persoalan krisis 

kepercayaan masyarakat pada pemimpin dan elit suprastruktur negara. 

Krisis lingkungan hidup, krisis keadilan, dan krisis ekonomi.  Pada Tahun 

1997 Negara Indonesia paling korup di dunia dengan skor 8,67 diterbitkan oleh 

Political and Economic Risk Konsultancy bermarkas di Hongkong. Problem 

kepemimpinan Indonesia tahun 2023 terkait hutang negara Rp. 7.950,25 triliun. 

Meningkatnya nepotisme dan kolusi membuat kondisi disintegrasi frustasi sosial 

merembes sampai di lapisan masyarakat lokal, bahkan masyarakat Indonesia 

menanggung hutang 28 juta perindividu di masa kepemimpinan Jokoisme. 

Etika politik elit sebagai perpanjangan tangan struktur kekuasaan negara 

bukan hanya bertentangan dengan prinsip kenegaraan namun bertentangan dengan 

adat leluhur nusantara yang terkenal sopan, lemah lembut, dan penuh toleran. 

Aparat Sipil Negara (ASN) yang semestinya menjadi panutan justeru memainkan 

tirani otoritas Birokrasi keluar masuk jeruji menandakan kepemimpinan 

mengalami keterpurukan.
2
 

Perkembangan pengetahuan postmodern melahirkan berbagai macam 

konsep ideologi, namun gagal merepresentasikan nilai keadilan sosial. Menurut 

Dawam. Konsep ideologi mulai muncul pada abad 18 di Barat kristiani dan Timur 

Islam dan Amerika Utara, puncaknya pada abad 19. Abad itu dikenal abad 

ideologi, Pelbagai pemikiran datang dengan wajah pembaharu dan berkemajuan 

(the idea of progress). Sementara konteks keindonesiaan ideologi muncul pada 

1930. Sekitar 15 tahun sebelum Indonesia merdeka. 

Pada abad ke -7 Islam sebagai ideologi disambut oleh raja-raja Nusantara, 

konsep ideologi kepemimpinan Islam “setiap individu adalah pemimpin dan 

individu terbaik adalah Nabi Muhammad saw” Negosiasi ideologi Islam melalui 

                                                           
 

Nanat Fatah Natsir, Moral dan Etika Elit Politik, (Cet. I; PUSTAKA PELAJAR: 

Yokyakarta, 2010), h. 11-31. 
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jalur perkawinan, kajian (patareka) dan dinamika politik kepada raja-raja 

penguasa lokal berkembang pada abd XVI M dan resmi menjadi bagian struktur 

kepemimpinan di kerajaan lokal pada abad XVII M.
3
 

Perjumpaan konsep kepemimpinan demokrasi dari Yunani dengan 

semboyang “dari rakyat, demi rakyat untuk rakyat” dan konsep kepemimpinan 

Islam, namun belum berhasil menunjukkan kesejahteraan masyarakat bagi suluruh 

rakyat Indonesia. Rentang waktu yang cukup lama sebelum dan sesudah Indonesia 

merdeka, Sapardi DJoko Damono mengatakan pada tahun 1960-an Indonesia 

disibukkan oleh peperangan, imigran bangsa asing ke Indonesia persoalan 

kekerasan dan senjata api bukan substansi, namun substansinya Isme dengan Isme 

yang tabrakan, tentu memberikan pengaruh besar dalam konsep kepemimpinan 

dan politik di Nusantara. Kolonialisme bangsa asing seperti Belanda dan Jepang 

masih berkeliaran di Nusantara setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia. 

Berdasarkan para imigran dan perjumpaan ideologi di atas, Ammatoa di 

Kajang menerima ideologi dengan syarat tidak menggeser peran dan otoritas  

kepemimpinan dan pesan leluhur sebagai rujukan motivasi falsafah hidup. Atas 

rentetan peristiwa sejarah panjang di Kajang melahirkan dialektika paham 

ideologi diserap menjadi pesan-pesan leluhur yang di sebut pappasang, yang 

membuat sakral nilai pappasang adalah peristiwanya yang menjadi catatan 

pelajaran penting bagi generasi. 

Pappasang di Kajang dikatakan bahwa. “Sipaingakki singkampong, 

sipatuttuki sibija, silangereki sianak, tang sipakasiri‟” Artinya: Saling 

mengingatkan kita sekampung, saling menasehati kita sekeluarga, saling 

mendengar kita bersaudara, dan menjaga rasa kebersamaan. “Punna ta,ttompangi 

                                                           
3
Muh. Anis, “Penerimaan Islam di Sinjai Abad xvii (Analisis Perubahan Sosial-Politik 

dan Budaya”. Disertasi Makassar: PPs UIN Alauddin, 2018. h. 9-11. 



4 
 

 

 

linoa bokona ni dongkoki, punna ta,lenangi ka ia mantodo niminasayya” artinya 

jika pemimpin membalik bahtera keadilan maka kita berdiri dipunggungnya dan 

jika pemimpin menegakkan bumi dengan keadilan  dan kebenaran maka kita ikut 

berlayar mengarungi lautan kehidupan karena itulah yang kita harapkan. 

Munculnya kerakusan ekonomi dan jabatan pada era modernisasi, tampak 

dimana-mana krisis ekologi. Konsep kesederhanaan kembali dilirik dalam 

pappasang orang Kajang dijuluki sebagai tukamase-masea artinya orang yang 

bersahaja. “makamase mase kinni pingruang kamase kinni lantama kinni ri 

kambunna kamasea” artinya sederhanalah kita dua kali dalam kesederhanaan 

sungguh kita akan memasuki lubuk kesederhanaan, sikura-kuranna kamasenu 

nasilambaraja uhu, nakke moyya uhu‟ nipue tuju artinya kesederhanaanmu belum 

seberapa jika baru sehelai rambut, kesederhanaanku sehelai rambut dibelah tujuh. 

“Nakusesemo kalengku tangi lau‟tangi raja, punna anre‟ kurang 

kamasemase kalekalengku to‟mo” biarkanlah kesendirian tanpa kesana dan 

kemari mencari keramaian dan popularitas, jika tidak ada yang sanggup bersahaja 

denganku, biarlah kesederhanaan kujalani sendiri. “punna maeki ri bolaku, 

angering memangki passekko‟ tuka‟ ta‟bamba-bamba laki buntuli dasere 

tassoleng-soleng laki cidongi” artinya jika ingin berkunjung ke rumahku, jangan 

lupa bawa tali ikat, karena tangga rumahku seakan mau lepas dan lincak gubuk 

mambuyang akan kamu duduki. 

Pasang tersebut di atas diterapkan oleh masyarakat kajang dengan semua 

rumah warga di kawasan adat berukuran sederhana dan relatif  sama agar menjaga 

kesetaraan dan tidak mengeksploitasi hutan secara berlebihan. Barack Obama 

berkata “Kebesaran Amerika Serikat bukan karena intelektual dan bangunan 
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pencakar langitnya, bukan pula kekuatan militernya, melainkan keyakinan mereka 

bahwa semua manusia diciptakan sejajar”.
4
 

Pewaris amanah pesan leluhur gattang ri ada‟ artinya tegas dalam 

memperjuangkan adat, menjaga hutannya dan nilai-nilai budayanya.
5
 mendidik 

dan melahirkan pemimpin berwibawa yang memiliki kapasitas besar dan selalu 

dibutuhkan untuk merefrensentasikan amanah tersebut, paling tidak bisa 

memimpin di skala lokal daerah. 

Kesejahteraan masyarakat Kajang mulai bergeser, ketika menghadapi 

masalah sosial di meja Birokrasi, masyarakat Kajang tidak lagi dapat 

menyelesaikan masalah melalui ketetapan adat, keputusan adat Ammatoa 

dianggap belum cukup. Kasus tanah sengketa di Kajang pada tahun 2019 ada tuju 

rumah hancur di tangan kuasa pemerintah, warga tidak bisa berbuat banyak 

karena berhadapan polisi dan sebagian TNI ikut diperalat oleh kuasa hukum 

negara. Tanggapan warga masyarakat kajang menganggap tindakan kuasa hukum 

saat itu gagal menyelesaikan problem, justeru masalah tersebut menyimpan 

dendam yang berkepanjangan antara sesama warga dan aparat kepolisian.  

 Masyarakat harus berhadapan dengan sidang pemerintahan yang 

cenderung politisi. peran Ammatoa teralienasi dan tersubordinasi oleh negara, 

pada akhirnya jalan yang ditempuh masyarakat Ammatoa adalah melakukan 

negosiasi bahkan kompromi terhadap elit negara demi identitas nilai terus terjaga.  

Masyarakat adat sudah diakui di tingkat nasional sampai internasional. 

Pemerintah dianggap telah mengaburkan hak Ammatoa dalam wilayah adat, asal-

usul, dan alienasi ciri khas budaya. Pergeseran fungsi dan peran Ammatoa sebagai 

lembaga adat yang sebelumnya menerapkan hukum secara terorganisir menjadi 
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Lamadi De Lamato, Menapak Jalan Dakwah di Bumi Barat, Biografi pemikiran Imam 

Shamsi Ali (Cet. II; Gramedia, Anggota IKAPI: Jakarta, 2022), h. 10. 
5
Juma Darmapoetra, Suku Bugis:Pewaris Keberanian Leluhur (Cet. I; Makassar 2014) h. 

15.  
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harus tunduk walaupun kepada tirani Birokrasi. Padahal nilai-nilai pesan leluhur 

sangat dibutuhkan dalam rangka menciptakan sosial harmonis dan silih asih silih 

asuh.
6
 

Bisa dilihat pada beberapa kondisi mutakhir saat ini, rekaman sejarah 

memperlihatkan kepemimpinan Kajang pada awalnya terdapat lima Galla‟ staf 

Ammatoa. Galla saat ini mulai dikuasai oleh desa pemerintah. Hasil pemekaran 

desa semakin banyak hingga puluhan, secara otomatis mengharuskan warga ikut 

serta dalam hukum dan ketetapannya. Hadirnya konsep demokrasi dalam 

masyarakat tadisional menerapkan nilai universal dan hak individu memberikan 

warna baru dalam kepercayaan indigenous tradisional yang lebih memprioritaskan 

nilai kelompok dan kebersamaan dibandingkan nilai universal dan individualism, 

pertemuan konsep demokrasi yang cenderung meperebutkan kepemimpinan 

membuat konsep otoritas kebatinan menjadi kehilangan identitas indigenous 

demokrasi. Konsep demokrasi Modern dalam kontestasi politik perebutan otoritas 

justru membunuh nilai sakralitas Kepemimpinan Kajang.
7
  

Bagaimana konsekuensi melanggar hukum adat perspektif pasang ri 

Kajang, jika mengeksploitasi alam, penebangan pohon saja dilarang keras apalagi 

tambang besar-besaran sebagaimana di Papua, Morowali, Ternate dan tempat 

lainnya. Pelanggar sosial, dan pelanggar moral, dalam Pasang dikatakan bahwa 

“Attuntung kajui na turi‟ abbaho tanai na lompo bangi. (ketika naik di pohon ia 

seperti monyet dan ketika di atas tanah ia seperti babi. Masyarakat yang berani 

melanggar dilaknat dan dikenakan hukum adat pokok babbala, tanga babbala, 

dan cappa babbala. Artinya, hukum besar, hukum sedang, dan hukum kecil. 

                                                           
6
Syahrir karim, Otonomi Desa dan dan Pergeseran Kekuasaan Elit Lokal, Jurnal, 

voxpopuli, no. 1, Vol. 5. 2022). h. 1. 
7
Denni Setrisna AS, Local Indigenous dalam Demokrasi Modern, Jurnal, Sosiologi 

Hermenutika, no 1, Vol. 3, 2017). h. 32-33. 
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Ketegasan Ammatoa menindak lanjuti perkara yang belum diselesaikan 

oleh pelaku, tidak diperkenankan mengundang Ammatoa pada saat mengadakan 

pesta, demikian pula saat berduka, tidak diizinkan mengundang struktur adat 

dalam upacara kematian, sampai ia membayar denda hukum adat yang berlaku, 

ketetapan ini berdampak pada keturunannya tidak diizinkan menduduki 

kepemimpinan di wilayah adat Kajang karena dianggap melanggar pasang 

sementara pasang tegas mengatakan “assallu‟ ri ajoa ammulu ri adahang” 

artinya tunduk patuh pada aturan dan mengikuti ketetapan adat pendahulu”.  

 Makna pernyataan Pasang di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang 

melanggar kehormatan moral dilaknat oleh Bohe Amma beserta jajarannya. 

Pergeseran otoritas sama sekali tidak mengindahkan aturan adat di atas, padahal 

hukum adat berlaku secara territorial. Galla lombo namanya berubah menjadi 

kepala desa dan karaeng kajang berubah menjadi camat. Peran simbol-simbol 

dalam jabatan adat Ammatoa diganti menjadi simbol pemerintah atas nama 

demokrasi, padahal kepemimpinan Kajang sudah menerapkan indigenous 

demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka tahun 1945. 

Fenomena tersebut ditengarai akibat adanya politisasi, akibatnya terjadi 

banyak konflik dalam masyarakat, kontestasi politik lokal meruntuhkan nilai-nilai 

pasang ri Kajang.
 8

 

Jiwa kepemimpinan Kajang dalam pappasang misalnya “Sabbarayya laku 

tubuh, sannang laloki pa‟mae sagala tau najului salassarenna Artinya: sabar 

bersemayam dalam tubuhku, miliki sifat tenang disetiap kondisi karena tiada 

manusia yang berkehendak sama dalam menjiwai kebenaran. Sementara jiwa 

sosial misalnya, barang gollanjo na teteng barang tabbu na soeang tanning 

                                                           
8
Syahrir karim, Otonomi Desa dan Pergeseran Kekuasaan Elit Lokal, Jurnal voxpopuli, 

no. 1, Vol. 5. 2022). h. 1. 



8 
 

 

 

kamua angerang pa‟mae”artinya barang kali gula di genggaman tangannya tebu 

di ayunan langkahnya sungguh manis budi pekertinya.  

Prinsip keadilan dan kepedulian misalnya, “Hojai ri buana kalukua ri 

kalongkong makke‟noa ilalang mintu nusikidia namallabbang” Artinya: carilah di 

buah kelapa muda yang jernih airnya sedikit tapi mencukupi. Kemudian persoalan 

kapasitas seorang pemimpin pappasang lebih mengapresiasi yang berbakat dan 

punya keahlian daripada yang besar tapi tidak bersyarat jadi pemimpin. Misalnya, 

“Mannako raung camba mingka ia nipa‟la‟langi, manna tokko raung tokka‟ 

niapara tojjaki” Artinya: biar daun asam tapi ditempati berteduh, dan biar daun 

Jati tapi hanya cocok jadi pengalas”.
9
 

Perangkat konstruksi Ammatoa dalam menjalankan roda kepemimpinan di 

antaranya adalah ada limayya karaeng tallu (ada lima pemangku adat yang tiga) 

peran dan fungsi struktur adat ini perlu diungkap secara eksplisit dan 

komprehensif dalam pasang ri kajang. Pasang merupakan petunjuk dan aturan 

bagaimana seseorang menempatkan diri terhadap makro dan mikro kosmos serta 

tata cara menjalin harmonisasi dengan Tuhan, alam, dan manusia.
10

 

 Persoalannya otoritas elit lokal tradisional lama beralih pada otoritas elit 

baru dalam wujud desa. Dikhawatirkan dengan adanya peralihan otoritas ini tidak 

lagi mengindahkan nilai-nilai luhur adat seperti, keharmonisan dan kebersamaan. 

Padahal Pesan Ammatoa Kajang tallang sipahua manyu siparampe artinya bahu-

membahu dan tolong menolong menghadapi arus cobaan hidup. 

                                                           
9
Yeri, Kearifan Lokal dalam Kelong Jaga di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, 

Tinjauan Historis serta Filosofis, “Jurnal” Sulesana Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin 

Makassar, Vol. 16. no. 1, 2022),  h. 98-100. 
10

Pawennari Hijjang, Pasang dan Kepemimpinan Ammatoa: Memahami Kembali Sistem 

Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Kajang 

Sulawesi Selatan, “Jurnal” ANTROPOLOGI INDONESIA, Vol. 29, no. 3. Makassar Universitas 

Hasanuddin Pers 2005) h. 20. 
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Wacana lokalitas sudah ada sejak zaman orde baru, setiap program 

memilih calon pemerintah di panggung politik lokal berjalan dengan lancar tanpa 

ada kecurigaan masyarakat Ammatoa terkait pergeseran otoritas dari tangan Bohe 

Amma ke tangan pemerintah. Demokratisasi membuat otoritas baru. Eksistensi 

adat dipoles dengan motif “Human Right” sengaja dibuat sebagai rekonstruksi 

politik dengan berasumsi bahwa sistem pemerintahan lebih unggul dan efektif 

dibandingkan tatanan kepemimpinan lokal yang tidak berkemajuan.
11

 

Rezim modern mengontrol kelompok dan perorangan menuju pemenuhan 

standar modernitas dari pakaian, bahasa, pola hidup, dan meniadakan keunikan 

yang disebut taste of culture.
12

 Sasaran utama yang termarjinalkan adalah buaya 

lokal, peperangan tanpa direncanakan antara politisasi, modernisasi dengan 

tradisional yang terjadi tanpa disadari oleh sebagian besar masyarakat. Gramsci 

menyebutnya sebagai bentuk dominasi.
13

  

Sebetulnya masyarakat adat jelas kedudukannya sebagai bangsa pribumi 

yang memiliki otoritas sejak leluhur. Hak merepresentasikan pola asas dan tatanan 

dari leluhur ini tertera dalam konvensi skala nasional sampai internasional, (ILO) 

International Labour Organization No 169 dan UUD 1945. Pada Tahun 1970-an, 

dua tokoh besar memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Kemudian pada tahun 

1989 direspon baik oleh (ILO) International Labour Organisation di Jeneva 

Swiss sehingga lebih masif setelah diratifikasi.  

Pada tahun 1982. Bank Dunia mendukung atas perjuangan membela hak 

kelompok sosial yang berbeda dari yang dominan seperti adat, agama, dan politik 

lokal. Konvensi Indonesia merupakan gerakan memperjuangkan hak adat dan cara 

                                                           
11

Mohammad Ansor & Laila Sari Masyhur “Religion Marginality and Power Relation: 

Religious Conversion and Religiosity  of the Indigenous  People  in Penyengat “ AL-ALBAB 

Borneo Journal of Religious Studies (BJRS), Vol.2, No. 2 (2013), h. 169-186.  
12

Ari Dwipayana, Pembaruan Desa Partisipatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 

347. 
13

Shamad Baso, Plesetan Lokalitas: Politik Pribumisasi (Jakarta: Desantara, 2002), h. 24. 
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hidup kelompok sosial, ekonomi, dan politik. MKRI (Mahkama Konstitusi 

Republik Indonesia) menerima usulan yang diwakili oleh Nggay Mehang Tana, 

Pagar Demanra Sirait, Arnold Purba, dan Carlin mengajukan permohonan atas 

perlindungan hak masyarakat minoritas.  

Usulan tersebut di atas menguji Pasal 61 ayat (1) dan (2), serta pasal 64 

ayat (1) dan (5) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan 

Kewarganegaraan Tahun 2017. Menurut Saldi Isra sebagai ketua mahkama 

MKRI. Ini mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 Pasal 28 E ayat (1) dan (2) dan Pasal 29 tentang pengakuan 

konstitusional atas kebebasan beragama dan kepercayaan. Maria Farida Indrawati 

yang juga Hakim Mahkama Konstitusi menyatakan hal yang sama di atas 

(kompas/11/08/2017). 

Konvensi ILO dan AMAN Aliansi Masyarakat Adat Nusantara berdiri 

pada 1999 sama-sama memperjuangkan hak masyarakat adat di Indonesia. 

Menurut Maarif Suku Ammatoa sebagai penganut agama leluhur memang harus 

diperjuangkan dari degradasi politik dan agama di Indonesia.
14

 Faisal Ismail Guru 

Besar UII Yogyakarta menganggap pelanggaran jika istilah animisme dan 

dinamisme dinobatkan kepada kepercayaan lokal karena bersifat merendahkan. 

Faisal tidak sepakat jika agama disamakan dengan kepercayaan lokal, karena 

agama adalah agama dan kepercayaan lokal adalah kepercayaan lokal.
15

  

Konsep kepemimpinan Kajang sebagaimana dijalankan oleh Ammatoa 

yang didampingi oleh Anrongta (Ibu) adapun karaeng tallua yang bertugas 

membantu dalam bidang pemerintahan ada‟ tanayya. Sedangkan ada‟limayya 

                                                           
14

Syamsul Maarif, Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di 

Indonesia, (CRCS: Yogyakarta, 2017), h. 4. 
15

Tulisan ini terlahir sebagai respon terhadap keputusan Mahkama Konstitusi pada saat 

itu, Lihat Faisal Ismail, Agama, Kepercayaan dan KTP, “Artikel” (Sindo, 16/11/2017). 
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membantu Ammatoa mengurusi adat (dewan adat) ketika pimpinan ini disebut 

sulle hatang
16

 

Keberlanjutan kepemimpinan Kajang tetap mematuhi pemerintah daerah 

untuk urusan yang berkaitan dengan pemerintah formal diserahkan sepenuhnya 

kepada pemerintah daerah untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah desa, 

camat, sampai ke pusat. Peran Ammatoa selaku kepala adat sebagai penasehat 

yang didengar layaknya seorang ayah sehingga disebut Amma artinya ayah atau 

bapak. Dalam tradisi Islam disebut ulama yang selalu mendoakan umatnya dan 

memberikan nasehat. 

Masyarakat Kajang meyakini kepemimpinan Bohe Amma sebagai sosok 

yang dikabulkan permintaanya oleh Allah, mereka meyakini bahwa laknat Bohe 

Amma terkabulkan oleh Turie‟ a‟ra‟na (kehendak Allah). Ammatoa merupakan 

manusia biasa sama seperti kita semua, hanya karena punya keunggulan dalam 

jiwa kepemimpinannya terpelihara dari sifat kerakusan kapital ekonomi dan 

kapital material sehingga memiliki reputasi baik dan berwibawa, tidak ada 

pemujaan terhadap Ammatoa seperti Dewa.  

Ammatoa memiliki institusi lembaga adat sebagai tempat musyawarah dan 

mufakat. Struktur kelembagaan Ammatoa sangat jelas dan identik dengan 

pemerintah formal, dimana Ammatoa dan Anrong sebagai pemimpin tertinggi. 

Masyarakat adat tidak perlu merepotkan lembaga pemerintah jika ada persoalan 

yang bisa diselesaikan dalam adat, karena adat punya konsep lembaga yang ingin 

menyelesaikan masalah dengan sipakatau artinya memanusiakan manusia bukan 

politisi, pungli dan oligarki. Peneliti mengeksplorasi bagaimana kepemimpinan 

Kajang perspektif pappasang dan otoritas politik lokal.  

                                                           
16

Gustian A Kambo, Kekuatan Politik Pemangku Adat Ammatoa pada Masyarakat Adat 

di Tanahtoa Bulukumba, “Jurnal” Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar, Vol. 7. No. 1, 

2021), h. 1-12. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian ini memiliki beberapa bagian untuk mempermudah 

peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan dan penyajian materi, maka akan 

dibagi kedalam beberapa poin diantaranya adalah: 

1. Konsep Kepemimpinan Kajang Perspektif Pappasang 

Maksud dari konsep kepemimpinan Kajang adalah bagaimana sebetulnya 

konsep kepemimpinan Kajang yang termuat dalam pasang. Untuk mempermudah 

masyarakat memahami perintah dan larangan pasang ri Kajang dan kriteria 

pemimpin yang baik menurut pasang, maka dibuatlah konsep kepemimpinan. 

Kepemimpinan Kajang bukan secara khusus kepada Bohe Amma yang memimpin 

Kajang, tapi secara umum atau universal, misalnya dalam kepemimpinan Islam, 

bukan kepemimpinan NU atau Muhammadiyah, tapi secara universal. 

Kepemimpinan Kajang adalah dua kata yang tidak terpisahkan karena penelitian 

ini berbicara konsep dan falsafah bukan hanya persoalan teritorial. 

Kajang memiliki dua makna, pertama Kajang sebagai tempat dan kedua 

Kajang sebagai sifat. Sifat dan ciri khas masyarakat Kajang diuangkap dalam 

pasang. Kajang yang dimaksud sebagai tempat penelitian adalah area kawasan 

adat termasuk Kajang luar embayya (kajang luar) semua masyarakat yang 

mengikuti tatanan kepemimpinan Bohe Amma diantaranya, Desa Tanah Towa, 

Desa Batunilamung, Desa Pattiroang, Desa Bonto Baji, Desa Sangkala, Desa 

Sapanang, dan Desa Tambangan. 

2.  Otoritas Pemikiran Politik Lokal 

Otoritas pemikiran politik lokal yang dimaksud ada dua, otoritas adat dan 

otoritas pemerintah desa. Otoritas berupa hak adat dalam merepresentasikan cara 

hidup bersosial, hak adat sebagaimana diungkap di latar Belakang bahwa UUD 

telah melindungi dan memberikan kebebasan beragama, budaya, dan kepercayaan 
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lokal, berasarkan pengakuan dari, (ILO) International Labour Organization No 

169 dan UUD 1945. Dan UUD (1) d dan (5) Nomor 24 Tahun 2013. Otoritas 

lokal juga termasuk Desa Pemerintah dan Otoritas agama. 

Politik dalam penelitian yang dimaksud adalah percaturan kepentingan 

pemerintah dalam pemungutan suara dari masyarakat Kajang pada saat melakukan 

pemilihan kepala desa, dewan, bupati, dan seterusnya. Politik juga dimaksudkan 

adalah dominasi kekuatan secara ideologi dari negara yang menetapkan desa 

sebagai pemimpin dalam ruang lingkup kepemimpinan Kajang dibawah naungan 

Bohe Amma, yang akhirnya terjadi perebutan otoritas antara pihak negara dengan 

adat lokal.  

Politik juga yang dimaksud adalah sebagian Islamis yang ingin mengambil 

alih praktik budaya secara totalitas. Peneliti mengeksplorasi geneologi untuk 

mengintegrasikan nilai agama, negara, dan budaya tanpa memarjinalkan satu 

pihak, agar nilai tidak menghilangkan nilai, tapi saling mendukung antara nilai 

yang satu dengan nilai yang lainnya. Mengingat area kepercayaan relatif sensitif 

antara agama dan budaya, sebagaimana perang Dompea dan Gurilla yang 

bertepatan dengan koloni Belanda berhadapan dengan Tentara Indonesia 

puncaknya sekitar tahun 1940-1970 an. 

Politik lokal juga berarti kecenderungan pemangku adat dijadikan sarana 

legitimasi pemerintah. Sehingga kekuatan politik di tingkat lokal tercipta ruang-

ruang kontestasi politik yang pada akhirnya harus kembali kepada pasang. 

3. Keberlanjutan kepemimpinan Kajang 

Ada dua kemungkinan bagaimana kepemimpinan Kajang saat ini dan yang 

akan datang, pertama boleh jadi kepemimpinan Kajang termarjinalkan oleh 

struktur negara hingga tidak lagi memiliki masa depan otoritas. Kedua 

kepemimpinan Kajang bisa eksis bersama pesan leluhur dan memelihara 
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kerukunan sosial, nilai-nilai kehormatan, kewibawaan, dan prinsip hidup yang 

sangat dibutuhkan saat ini. 

Berdasarkan Latar Belakang dan Fokus Kajian di atas, maka adapun 

rumusan masalah pada penelirian ini adalah: 

C. Rumusan Masalah 

Pokok masalah bagaimana kepemimpinan Kajang dalam pappasang dan 

otoritas politik lokal? Pokok masalah tersebut selanjutnya dikembangkan ke 

dalam tiga sub masalah, yaitu: 

1. Bagaimana konsep kepemimpinan Kajang perspektif pappasang? 

2. Bagaimana otoritas Pemikiran politik lokal dalam kepemimpinan Kajang? 

3. Bagaimana keberlanjutan kepemimpinan Kajang? 

D. Kajian Pustaka 

Guna merekrut data-data sebagai bahan perbandingan dan standar 

kompetensi pemahaman dasar dalam penelitian ini, mengangkat sejumlah riset 

penelitian terdahulu yang topik kajiannya memiliki relasi dan keterkaitan dengan 

objek penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Syahrir Karim menulis sebuah jurnal beberapa buku seputar politik di 

antaranya tulisan yang diterbitkan oleh voxspipuli pada tahun 2022. 

Tentang Otonomi Desa dan Pergeseran Kekuasaan Elit Lokal. Syahrir 

memilih Kajang sebagai lokasi penelitian dan tertarik pada otoritas 

pemimpin adat yang tergerus dari kuasa pemerintah melalui otonomi desa 

dan camat, sehingga Syahrir melihat problem ini harus dituntaskan 

berdasarkan UUD tahun 1999 dan  UUD tahun 2004. 

Syahrir mengutip secara universal dan menguji peran dan fungsi 

UUD tersebut di lapangan dan di atas pernyataan mahkama konstitusi. 

karena dalam uraian banyak mengangkat UUD kebijakan elit pemerintah 
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dalam menyikapi elit lokal yang terbentuk jauh sebelum otoritas pemerintah 

memegang kuasa. Undang-Undang No. 22/1999 yang direvisi menjadi 

Undang-Undang No. 23/2004 terkait bagaimana Negara memposisikan desa 

yang berbasis adat tradisional.  

 Syahrir Karim terbukti serius menanggapi isu tersebut dengan 

memberikan hak kepada masyarakat Kajang Ammatoa mengenakan pakaian 

simbol hitam dan putih terutama anak sekolah SDN 351 Kawasan sebagai 

identitas. Hal ini diberlakukan oleh Syahrir Karim bukan berarti menolak 

merah putih sebagai simbol persatuan dan kecintaan terhadap perjuangan 

kemerdekaan, namun lebih kepada persoalan identitas dan amanah dari 

leluhur yang harus dikembangkan dan dipertahankan dari kepunahannya. 

  Kegelisahan besar Syahrir Karim terhadap potensi yang akan 

menggeser tatanan adat dari segi fungsi dan peran Ammatoa adalah 

generasi lokal sendiri. Ada tiga aspek yang belum diungkap dalam kajian 

Syahrir Karim kecuali secara umum saja. Yakni, dimensi ideologi dalam 

pappasang gerakan rakyat, dan tokoh penggerak. 

  Penelitian yang paling mendekati penelitian ini adalah karya 

Syahrir Karim, tapi secara khusus dibedakan oleh fokus penelitiannya, dari 

semua gagasan Syahrir Karim dominan menggunakan analisis politik dan 

menguji bukti UUD Negara, adapun pasang yang diangkat masih sangat 

minim, karena memang bukan itu tujuan penelitiannya, tetapi ingin 

mengembalikan hak lokal Ammatoa sebagaimana mestinya. 

2. Tesis yang ditulis oleh Said Usman Umar, berjudul “Ulama dan Politik 

(Studi Peran Ulama dalam Kontestasi Politik di Polewali Mandar” ditulis 

pada tahun 2020 sekaligus menjadi alumni di Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar. Tesis yang ketebalannya 136 halaman ini, mengkaji seputar 
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kiprah dan pengaruh ulama serta respon masyarakat tentang peran ulama 

dalam kontestasi politik di Kabupaten Mandar, orientasi penelitian Usman 

ingin menyampaikan kepada para ulama bahwa politik dan kekuasaan 

sangat urgen dalam pergerakan dakwah Islam, sekalipun dalam hasil 

penelitian Usman disebutkan sebagian pendapat ulama Mandar hanya 

berfokus pada dakwah dan pendidikan ummat. 

Kesimpulan pertama penelitian Usman mengatakan bahwa kiprah 

politik ulama di Polman masih dihitung jari, hanya ada dua orang yakni 

AGHSyibli Shahabuddin (tokoh Tarekat Qadiriyah) dan Zainal Abidin Lc 

(Pimpinan Pesantren As‟Adiyah), itu pun mereka berkali-kali mencoba 

menduduki kursi legislatif baru bisa lolos meraih kemenangan. Pada pemilu 

tahun 2019 terdapat dua ulama lokal mencalonkan diri namun keduanya 

belum lolos, setelah dianalisis kekurangannya mereka hanya mengandalkan 

status keulamaannya untuk merekrut banyak suara dari pengikutnya. 

Satu pesan Utsman sebagai peneliti menawarkan sebuah strategi 

politik manajemen yang bersifat modern, bukan komunikasi konvensional 

yang berbasis ceramah. Pelibatan Ulama di taraf pemerintah tingkat 

Kabupaten hanya seputar kebijakan zakat, kapasitas ilmu sosial dan strategi 

politik belum dimaksimalkan oleh Ulama Polman. Respon positif dan 

apresiatif masyarakat Polman tentang pengaruh Ulama terhadap 

perpolitikan menandakan bahwa, ulama mendapat penghormatan tersendiri 

dari masyarakat yang berpotensi sangat besar menduduki kursi 

kepemimpinan. 

Pembeda antara penelitian yang dilakukan Umar dengan penelitian 

ini adalah lokasi penelitian, fokus kajian, dan permasalahan yang diangkat. 

Persamaannya adalah otoritas politiknya, hanya saja penelitian yang  
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dilakukan ini lebih bersifat konservatif dan tradisional dibandingkan 

penelitian Usman Umar lebih condong kepada tawarannya kepada ulama 

sehingga banyak menggunakan analisis dan perbandingan dalam konteks 

urgensi politik sebagai kepentingan dakwah di Mandar. 

3. Buku oleh Juma Darmapoetra berjudul “Suku Bugis Pewaris Keberanian 

Leluhur” buku ini diterbitkan 2014 oleh Anggota IKAPI Makassar. Pewaris 

keberanian leluhur diulas dalam kajian Siri‟ na Pacce serta sebuah falsafah 

hidup yang diwariskan dari leluhur. Sejarah dan spiritualitas sebelum 

kedatangan Islam pun diuraikan pada awal pembahasan buku ini.  

Penelitian Juma Darma Poetra sama sekali tidak menyebut nama 

Kajang kecuali Bulukumba, itupun hanya sekilas, ironisnya Juma 

mengangkat tema Bugis. Padahal, Kajang tak kalah menariknya dengan 

Gowa, Bone, Soppeng dan Wajo. Boleh jadi Juma tidak mengangkat isu di 

Kajang karena sudah terlalu banyak peneliti yang pernah berkecimpung di 

sana. Olehnya itu, pada penelitian kali ini, menampilkan hasil yang lebih 

fenomenal karena akan dieksplorasi lebih dekat. 

Nenek Mallomo
17

 tokoh prakarsa tanah Bugis pada masa Addatuang 

Sidenreng dan Addatuang Rappang, bukan berasal dari kalangan bangsawan 

kerajaan tapi, di zamannya Nenek Mallomo pakar dalam bidang 

kepemimpinan, ketatanegaraan, hukum dan intelektual membuat namanya 

tersohor dan dikenang sampai saat ini. Pesan Nenek Mallomo mengatakan, 

“Naiya Ade‟e De‟Nakkeambo de‟to nakkeana‟”. Artinya, Sungguh adat ini 

tidak mengenal bapak dan tidak pula beranak. Tatanan hukum leluhur suku 

Kajang dan suku Bugis tidak memandang siapa jika salah seorang anggota 

keluarga mereka melanggar tatanan hukum sebagai konsekuensi pelaku 

                                                           
17

Lihat karya Juma Darmapoetra dikatakan bahwa Nenek Mallomo disepadankan dengan 

tokoh Bugis Makassar lainnya, seperti I La Galigo, Puang Ri Manggalatung dan Kajaolalido. 



18 
 

 

 

dosa besar jika tidak membuang dirinya yang hina dimata adat maka ia 

tidak pantas menghirup udara ditanah kehormatan.
18

 

Pada abad ke-15, ketika kerajaan Bone dan Gowa meluas hingga 

menyentuh Bulukumba Kajang. Bulukumba menjadi titik pertemuan dua 

batas kerajaan, untuk menghadapi hegemoni kerajaan Gowa. Kerajaan 

Bone, Soppeng, dan Wajo bekerja sama memperkuat pertahanan dan 

kekuatan pasukan, persatuan itu disebut “Tellumpocco” Artinya, tiga pucuk 

kepemimpinan. Pada tahun 1950-1960-an, Sulawesi Selatan disibukkan 

dengan pemberontakan. Termasuk skala nasional kolonialisme Belanda dan 

Jepang masih berlangsung di beberapa daerah termasuk Kajang. 

Pertengahan abad 17, Kerajaan Gowa dengan belanda VOC melangsungkan 

peperangan, peperangan Gowa dengan VOC berakhir dengan perjanjian 

Bongaya. 

Peneliti banyak mengutip karya Juma Karena orientasi kajiannya 

yang meliputi empat sisi Kajang dan sekaligus perbatasan dengan Sinjai, 

termasuk Gowa sebelum Bantaeng, Jeneponto, dan Takalar mekar menjadi 

Kabupaten. Selain itu, Juma banyak mengangkat isu politik dan kekuasaan 

raja-raja serta kondisi Indonesia rentang waktu tahun 40-70-an. Yang 

dibahasakan dalam bukunya negara disibukkan dengan perang melawan 

kolonialisme. 

4. Jurnal oleh Muhammad Takbir, Rizal Mustansyir, dan Sindung Tjahyadi 

tentang Reinventing “Patuntung Agama” di Sulawesi Selatan Indonesia. 

Terbitan Yogyakarta, Indonesia, dari Fakultas Teknologi dan Fakultas 

Filsafat, Universitas Gadjah Mada. Jurnal ini mengkaji ulang Patuntung 

sebagai nilai dan disiplin agama, fokus penelitian ini menitik beratkan pada 
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Juma Darmapoetra, Suku Bugis:Pewaris Keberanian Leluhur (Cet. I; Makassar 2014), 

h. 8. 
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argumentasi keterangan penganut patuntung sehingga masuk sebagai 

agama.  

Penelitian yang dilakukan tersebut menyimpulkan bahwa patuntung 

adalah penemuan baru misionaris Kristen Belanda di tanah jajahan, 

selanjutnya diasumsi oleh mahasiswa nusantara Indonesia sebagai agama. 

Tegas dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa istilah agama yang 

disandingkan dengan patuntung bersifat rancu. Penelitian ini lebih fokus 

pada aspek keagamaannya, sementara peneliti lakukan adalah konsentrasi 

pada kepemimpinan dan kekuasaan politiknya. Itulah yang membedakan 

dengan penelitian ini. 

Takbir Malliongi berhasil mendeklarasikan Kajang sampai di Tanah 

Jawa sementara Imam Shamsi Ali merepresentasikan nilai leluhur Kajang 

sampai di Amerika. Kedua tokoh tersebut yang notabene penduduk asli 

Kajang dan sedikit banyak mengenyam masa kecilnya di sana. Tidak 

mengherankan jika penelitian tersebut digeluti sampai menempuh 

pendidikan S3 hingga meraih gelar doktornya di UGM. Yang saat ini 

menjadi dosen tetap di UIN Alauddin Makassar, tidak lain adalah dosen 

penulis ini sendiri sejak menempuh pendidikan S1 sejak tahun 2017 hingga 

2021.  

Dua kampus bekerjasama dalam menerbitkan yakni UIN Alauddin 

Makassar dan Universitas Gadjah Mada pada tahun 2021. Gagasan yang 

disodorkan dalam jurnal ini kompleks dan sarat data-data akurat terkait 

kerancuan predikat agama terhadap istilah Patuntung karena hanya 

merupakan penemuan baru oleh misionaris Kristen Belanda di Tanah 

jajahan. Konon istilah Patuntung ini diasumsi dan dipertegaskan kembali 

oleh mahasiswa Indonesia termasuk sebagian dosen yang tidak menyadari 
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akan kerancuan ini, menerima kebenaran teks tanpa keraguan bahkan 

menganggap teks adalah salah satu standar pendukung benarnya suatu 

pendapat ujar Takbir. 

  Akibat dari minimnya literatur berbasis lokal sehingga para 

mahasiswa sudah bangga dan memberikan apresiasi pada tulisan yang 

diasumsi. Kemudian baru muncul kesadaran setelah intelektual asal Kajang 

Muhammad Takbir yang berhasil meraih master dua kali dengan kampus 

yang berbeda dan meraih gelar Doktoralnya di UGM. Lahirlah temuan ini 

sebagai dekonstruksi analisis wacana kritis mengacu pada kaca mata 

Foucauldian. Terdapat 6 wacana kepercayaan dari leluhur atau agama lokal. 

Enam wacana itu diantaranya: 

  Tolotang di Sidrap, Aluk di Toraja, Agama Samin di Blora Jawa 

Tengah, Agama Kaharingan di Suku Dayak, Meratus di Kalimantan, dan 

Patuntung di Kajang. Istilah ini berkembang menjadi 4 sebutan yaitu: 

agama leluhur, agama lokal, agama pribumi, dan agama nusantara, 

selebihnya disebut agama tradisional.
19

 

    

5. Jurnal tentang “Kekuatan Politik Pemangku adat Ammatoa pada 

Masyarakat Adat di Tanatoa Bulukumba” oleh karya Gustian A Kambo dari 

UNHAS Ilmu Politik. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 

Ammatoa memiliki pengaruh besar di setiap pemilihan umum seperti calon 

kepala desa, calon gubernur, dan seterusnya. Para calon mendatangi 

Ammatoa untuk meminta restu dan berharap dukungan melalui kepala adat 

untuk merekrut suara masyarakat adat. 

                                                           
19

Muhammad Takbir, dkk Reinventing “Patuntung “ Agama di Sulawesi Selatan 

Indonesia “Jurnal” Fak.Teknologi & Fakultas Filsafat, UGM Yogyakarta Indonesia, Vol. 10. no. 

01, 2021). h. 1-20. 
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Sementara Ammatoa menjalankan otoritasnya sebagai kepala suku 

tetap menjalankan ritual adat dengan cara meminta izin dari Tu Ri, A‟ra‟na 

dan izin kepada leluhur. Meminta petunjuk siapa yang pantas jadi 

pemimpin dalam areanya disebut pa‟nganro Artinya permohonan. Otorita 

Ammatoa bukan sarat dengan kekayaan dan kekuasaan tetapi posisi 

kehormatan yang sarat dengan tanggung jawab mengurusi kebijakan tanah, 

sosial, dan institusi lokal. 

  Gustian A Kambo menyebut bahwa sistem nilai budaya komunitas 

Ammatoa yang merupakan ajaran dari leluhur yang bersumber dari Tu Rie‟ 

A‟ra‟na (Allah).
20

 Pada titik inilah yang membedakan dengan penelitian ini.  

Pappasang sebagai standar pedoman yang diterapkan dalam menjalankan 

roda kehidupan, untuk mengetahui baik dan buruk pun dipertimbangkan 

oleh Pasang. Para penulis dan peneliti banyak menggunakan istilah 

pappasang itu berasal dari leluhur yang bersumber dari yang maha suci, 

tapi itu masih dalam tanda tanya besar. Semua daerah punya pesan dari 

nenek moyangnya masing-masing, tapi tidak sedalam pesan yang ada di 

Kajang dijadikan pedoman hidup sampai hari ini. 

 Gustian A Kambo mengakui bahwa peran Ammatoa sangat besar dalam 

menjalankan roda kepemimpinan dalam skala lokal, karena Ammatoa 

memiliki kehormatan dari masyarakat. Perbedaan mendasar dari penelitian 

ini adalah tujuan dan fokus penelitiannya, sekalipun penelitian ini memiliki 

kesamaan dalam kelembagaan adat dan konsep yang diuraikan, tapi masih 

perlu pendalaman pada analisis dan kajian pasang leluhur Kajang. 

                                                           
20

Gustian A Kambo, Kekuatan Politik Pemangku Adat Ammatoa pada Masyarakat Adat 

di Tanahtoa Bulukumba, “Jurnal” Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar, Vol. 7. No. 1, 

2021), h. 1-12. 
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6. Jurnal ditulis oleh Moh Ilham A Hamudy berjudul “Perselingkuhan Politik 

Ammatoa: Kajian Antropologi Politik di Kajang Bulukumba. Terbit pada 

tahun 2008 di Departemen dalam negeri yang diserap dari Disertasi 

(Penelitian S3) . Tak kalah menariknya dengan dua karya di atas Syahrir 

dan Takbir. Tulisan yang satu ini bukan hanya meneliti dan menganalisa 

peristiwa di lapangan, tapi ikut serta dalam prosesi suka duka 

kepemimpinan Kajang selama lebih dua bulan bermukim di Kajang 

tepatnya Desa Tanah Towa. Muhammad Ilham A Hamudy tidak segang-

segang mengungkap fakta dalam gagasannya, yang bisa berakibat fatal 

terhadap dirinya, namun itulah yang membuat pembaca kagum dengan hasil 

penelitiannya, secara jujur ia mengatakan informan takut mengungkap 

kepada nya, namun dengan upaya berkali-kali Muhammad Ilham lakukan 

akhirnya berhasil. 

Uraian panjang dan mengalir layaknya kisah romantisme merekam 

setiap momen perjalanannya termasuk rintangan yang Ilham lewati dari 

langkah pertama sampai memasuki aktivitas ritual Pa‟nganro pas Hutan 

belantara di Kajang. Dua sisi yang dikupas tuntas dalam penelitiannya yang 

pertama, politik internal adat yang melibatkan adat terutama Ammatoa itu 

sendiri. Yang kedua adanya dua Ammatoa dalam waktu yang bersamaan, 

padahal yang semestinya hanya Anronta yang bisa dua orang mendampingi 

Bohe Amma. Ilustrasi diseintegrasi sosial sebuah miniature negara 

dipresidengi oleh dua orang dalam waktu dan tempat yang sama, Ilham A 

Hamudy menyebutnya perselingkuhan Ammatoa, konon satu di antara 

pemimpin adat tidak mendapat restu kecuali dari persekongkolan 

kepentingan otoritas politik campur tangan elit demi memenangkan 

pilihannya ia merusak nilai adat sampai tahun 2024. 
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Ada banyak Pappasang yang diangkatnya seperti angu‟rangi mange 

ri Tu rie‟ A‟ ra‟na. Ingatlah kepada Allah yang memiliki kehendak. Kedua 

A‟lemo sibatu A‟bulo sipappa‟ Tallang sipahua‟ Manyu siparampe. 

Artinya: Memupuk kesatuan dan kesatuan dengan penuh kekeluargaan dan 

saling memuliakan. Ketiga, Lambusu kigattang sabbara kipesona Artinya: 

bertindak tegas tetapi juga sabar dan tawakkal. Keempat, Sallu ri ajoa 

ammulu ri adahang, ammucca ere anreppe batu alla‟bui rurung alla‟bakki 

sidong. 

 Artinya: berdiri pada ketentuan aturan yang telah dibuat secara 

bersama-sama berpegang pada kendali kebenaran dan memecahkan 

problem yang meski sekeras batu dan menjernihkan air kehidupan demi 

kebersamaan. Kelima, Nigaukangi sikuntu passuroanna tuma‟butayya 

Artinya: melaksanakan segalah perintahnya yang menjadikan tanah. 

Pada uraian Muhammad Ilham menyimpulkan bahwa nilai pasang 

sudah berubah pada hal tertentu. Pasang ri Kajang bukan lagi kebanggaan 

ujarnya.
21

 Nah pada sisi inilah merupakan keberlanjutan penelitian yang 

saya lakukan bagaimana masa depan pasang dan mengupayakan agar nilai-

nilai dalam pesan leluhur dapat dihidupkan kembali dari masa kegelapannya 

selama rentang waktu dalam perselingkuhan Ammatoa hingga 2024.  

7. Jurnal yang ditulis oleh Surahman Amin tentang “Pemimpin dan 

kepemimpinan dalam Al-Qur‟an” Pascasarjana UGM tahun 2015. 

Penelitian ini adalah pustaka dan mengumpulakn ayat-ayat seputar 

kepemimpinan seperti kepemimpinan Nabi Ibrahim, kepemimpinan Nabi 

Daud, dan kepemimpinan Nabi Muhammad. Sebetulnya masih banyak 

                                                           
21

Moh Ilham A Hamudy, Perselingkuhan Politik Ammatoa: Kajian Antropologi Politik di 

Kajang Bulukumba. “Jurnal” Antropologi, Vol.XXXI. no. 70. 2008) .h 392-413.  
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kriteria pemimpin dalam al-Qur‟an yang belum diangkat, tapi cukup tiga 

tokoh besar ini sudah mewakili yang lain.  

Fokus penelitian ini merujuk kepada tiga istilah dalam al-Qur‟an 

yakni: Khalifa/Khalaif, Imaamah/Imaam, Uulul amri/al-Amiir. Kelompok 

Syi‟ah berbeda dengan kelompok Sunni dalam mengartikan kata tersebut. 

Sunni memaknai kata khilafah lebih kepada kepemimpinan sedangkan 

Syiah memahami Imaama lebih kepada Imam dan keyakinan, dimana 

pemimpin menurut Syi‟ah harus dari keturunan Ali. Dari dialektika 

kepemimpinan tersebut di atas dapat kita pahami bahwa setiap kebutuhan 

memberikan pengaruh pada syarat kepemimpinan yang ditetapkan. 

Kata al-Amr artinya pemilik kekuasaan dan perintah mengerjakan 

sesuatu. Menurut Ibnu al-Arabi menyatakan bahwa yang benar dalam 

pandangannya adalah bahwa ulul al-amr itu umara dan ulama semuanya. 

Dapat juga bermakna lebih luas karena mencakup tiap-tiap pribadi. Adapun 

kriteria pemimpin yang diusung adalah Beriman, adil, amanah, dan Rasuli. 

Ibnu Arabi memiliki paradigma kesepahaman dengan Ali Syariati dalam 

karyanya terkait Ummah dan Imama, tegas Alisyariati bahwa manusia 

punya dan butuh idola sesuai masing-masing individual. 

Tidak meski mengikuti 12 imam, sementara sudah tidak terhitung 

imam Berjaya hingga saat ini, bahkan kehidupan post modern atau post 

kebenaran, akankah manusia butuh idola lagi, sementara kebutuhan 

manusia seakan terpenuhi oleh kecanggihan teknologi, lain khalnya kalau 

kebutuhan nonmaterial seperti penasihat, dan lainnya. 

Nabi Ibrahim sebagai pemimpin manusia yang merupakan guru 

besar para nabi yang dijuluki bapak para nabi. Termasuk Nabi Muhammad 

banyak berguru dari jejak Nabi Ibrahim, begitu pula Nabi Musa dan Nabi 



25 
 

 

 

Isa. Rasulullah sebagai pemimpin agama sekaligus sebagai pemimpin 

negara dan memiliki otoritas tertinggi di Madinah.
22

 Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah lokasi penelitian dan tentunya berbeda secara umum. 

Adapun kaitannya adalah menggunakan konsep kepemimpinan dari 

terminologi Islam yang bertendensi pada al-Qur‟an dan hadits. Secara 

genetik perjalanan intelektual terdapat jalur yang mempertemukan antara 

pappasang ri Kajang dengan ilmu dari para nabi melalui jalut ulama dan 

patareka‟ lokal Kajang yang memperkuat nilai kesakralan pesan leluhur. 

Terutama konsep je‟nettalluka sumbajang tattappu‟ dimana 

shalatnya para nabi sebelum Nabi Muhammad lahir, bermacam-macam 

ragam ekspresi penyembahan yang sah dan diakui secara keyakinan 

masing-masing. 

E. Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan yang hendak di capai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep kepemimpinan kajang 

perspektif pappasang  

2. Untuk mengetahi dan menganalisis otoritas pemikiran politik lokal dalam 

kepemimpinan Kajang  

3. Untuk mengetahui, menganalisis dan mewujudkan keberlanjutan 

kepemimpinan Kajang 

Analisis dan hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian diharapkan 

memberikan tiga manfaat yakni, manfaat teoretis dan manfaat paraktis. 

a. Manfaat Teoretis 

1. Memberikan manfaat dan berkontribusi terkait studi kepemimpinan 

Kajang berbasis lokal. 

                                                           
22

Surahman Amin, Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Al-Qur‟an, “jurnal” STAIN 

Sorong Papua, Vol. I. no, I. tahun 2015). h. 33-45. 
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2. Menambah khasanah literatur ilmiah studi kepemimpinan Kajang 

perspektif pappasang dan otoritas politik lokal. 

3. Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan agama, 

negara dan budaya. 

b. Manfaat Praktis 

1. Untuk membangun masyarakat secara umum dan masyarakat secara 

khusus berbasis adat yang lebih harmonis, moderat dan toleran tentang 

konsep kepemimpinan Kajang berdasarkan nilai pappasang leluhur. 

2. Untuk membangun kerja sama antara adat, negara, dan agama dalam 

mewujudkan kebaikan bersama dalam konteks kepemimpinan dan politik 

lokal. 

3. Sebagai landasan bertindak bagi keberlanjutan kepemimpinan Kajang dan 

sarana prasarana eksperimen sosial indigenius demokrasi. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Teori Kepemimpinan 

1. Filosofi Kepemimpinan 

Filosofi kepemimpinan minimal bisa memimpin diri sendiri. Oleh karena 

itu, ada tanggung jawab setiap orang dan ditutntut mempertanggung jawabkan 

atas perilaku dirinya, resiko bagi orang yang tidak mampu memimpin dirinya 

akan menjadi beban bagi orang lain, sementara orang yang diamanahkan menjadi 

pemimpin adalah minimal ia bisa menjadi contoh bagi yang lain. Tuntutan 

masyarakat yang dipimpin bermula ketika pemimpin di beri upah atau gaji lantas 

pemimpin tidak memberi kesejahteraan masyarakat.  Otomatis yang terjadi adalah 

diskriminasi sosial atau penyalahgunaan otoritas terhadap masyarakat. Inilah 

ilustrasi negara demokrasi yang memberikan kedaulatan kepada rakyat, sementara 

realitas aksioma otoritas hukum di mobilisasi oleh elit negara.  

Setiap pemimpin akan di mintai oleh atasan yang menaunginya. Pada abad 

21 ini, beberapa keterampilan Curve Report kepemimpinan antara lain: 

a. Leadeship  

b. Digital Literacy 

c. Communikation 

d. Emosional 

e. Emosional intelligence  

f. Enterpreneuurship 

g. Global citizenship 

h. Problem solving  

i. Team Working 
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Keterampilan ilmu kepemimpinan yang tak kalah pentingnya adalah 

kepemimpinan Filosofis, mengeksplorasi aspek ontologi, aksiologi, dan 

epistemologi kepemimpinan. Ontologi kepemimpinan mempertanyakan ulang 

apakah kepemimpinan itu? Pemimpin ditutut menguasai tiga hal, pertama 

pemimpin mampu berada pada garis depan memberikan petunjuk, pemimpin 

mampu berada di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan keterangan dan 

pemimpin mampu berada pada bagian belakang memberikan dorongan. 

Keberadaan seorang pemimpin tidak menutup kemungkinan dia akan selalu ada 

pada semua kondisi masyarakat yang di pimpin. 

Epistemologi kepemimpinan mempertanyakan kembali bagaimana 

melaksanakan kepemimpinan, sebagaimana uraian di atas bahwa pemimpin 

dituntut selalu ada pada setiap kondisi masyarakat, sementara aksiologi 

kepemimpinan mempertanyakan ulang untuk apa menjadi pemimpin, itulah yang 

pernah dipertanyakan ulang oleh seorang pemimpin tertinggi Muhammadiyah, 

yakni Syafii Maarif pernah mempertanyakan di depan hadapan publik untuk apa 

kita berkuasa? Maka dengan demikian, pemimpin yang punya otoritas tinggi bisa 

mencapai misi dan tujuan yang hendak dicapai.
1
 

Para pemimpin besar bukan ditentukan karena tidak adanya kelemahan, 

akan tetapi, ditentukan oleh adanya kekuatan nyata. Kunci untuk mengembangkan 

kepemimpinan besar adalah membangun kekuatan. Karakteristik kepemimpinan 

terlihat sejak masa belia, tapi benar juga apabila dikatakan siapa yang akan 

menjadi pemimpin yang cemerlang. Lebih banyak pemimpin yang dibentuk 

daripada pemimpin yang dilahirkan peran konsep kepemimpinan Kajang yang 

berfungsi sebagai sarana materi pembentukan kepribadian pemimpin yang 

amanah. Mereka yang dilahirkan di rahim yang potensial sehingga mendapatkan 

                                                           
1
Husaini Usman, Kepemimpinan Efektif, Teori, Penelitian dan Praktik. (Cet. I;Jakarta: 

Bumi Aksara, 2019), h. 1-3.  
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warisan intelektual dan potensi kecerdasan dari orang tuanya paling tidak 

lingkunganya mendukung. 

 Kata James Kouzes dan Barry Posner. Potensi Kepemimpinan dapat 

dikembangkan. Dengan upaya dan praktik, seorang terdidik dapat melampaui 

keterampilan yang dikaruniai sejak lahir. Sementara kata Warren G. Bennis 

“Mitos Kepemimpinan yang paling mengerikan adalah kepercayaan bahwa 

seorang pemimpin tercipta saat dilahirkan, bahwa ada unsur keturunan atau 

genetik dari orang tua atau nenek moyangnya. Mitos itu juga menegaskan bahwa 

manusia memiliki atau tidak memiliki sifat karismatik tertentu. Itu semua adalah 

omong kosong. Ironisnya, yang faktual dan logis adalah kebalikannya. Para 

pemimpin dibentuk bukan dilahirkan” 

 Kata John H. Zenger “seorang pemimpin mesti memiliki sifat yang 

terbuka menerima masukan dan kritikan karena merasa puas dengan diri sendiri 

mengantarkan pada kesombongan dan keangkuhan. Dipertegas oleh Peter F. 

Drucker bahwa Manajemen tidak menggunakan kekuasaan tapi menggunakan 

tanggung jawab.
2
 

Herbert Spencer seorang filsuf Britania Raya abad 19 pernah berkata, 

“Moral itu universal dan berlaku tanpa batas tertentu” Tanpa mengenal usia, 

agama, dan jabatan dan kedudukan, nilai kesantunan dan norma seharusnya 

berlaku ketat terhadap seorang pemimpin karena segala gerak geriknya menjadi 

sorotan setiap masyarakat, nilai moralitas dalam berpolitik inilah yang sangat 

ditekankan oleh Imam Shamsi Ali, ketika memandang pemimpin di Amerika 

Donald Trump yang tidak etis.
3
 

                                                           
2
John H. Zenger Joseph Folkman, The Handbook for Leaders 24 Poin Penting Seputar 

Kepemimpinan yang luar biasa (PT. Bhuana Ilmu Populer: Jakarta, 2004), h. 1-17. Terj, oleh Paul 

Alfried Rajoe, The Handbook for Leaders: 24 Lessons for Extraordinary Leadership. 
3
Lamadi De Lamato, Menapak Jalan Dakwah di Bumi Barat: Biografi Pemikiran Imam 

Shamsi Ali, (Cet. II:Aggota IKAPI: Jakarta, 2020), h. 71.  
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2. Interaksi Sosial, Agama dan Budaya dalam Demokrasi 

Indonesia dalam mengambil kebijakan dan keputusan hukum harus 

melibatkan budaya dan agama, dibandingkan negara lain yang lebih condong pada 

liberalisme dan sekularisme. Itulah sebabnya Indonesia lebih banyak ditemukan 

paham tradisionalis, nasionalisme dan moderasi. Jika melirik ke belakang dalam 

rekam jejak historis, terlihat jelas sosok politikus mengatakan tujuan politik 

adalah usaha untuk mewujudkan kebaikan bersama (Aristoteles). 

Usaha mewujudkan kebaikan bersama kemudian dipertegas oleh Ali Abd 

al-Raziq bahwa perhatian utama Nabi Muhammad saw. Al Syaukani tegasnya 

bahwa bukan bentuk pemerintahannya yang dilirik dalam Islam. Melihat nilai 

keadilan, kesetaraan, dan kepedulian. Apakah nilai itu diterapkan atau belum 

diterapkan. Di bawah kepemimpinan Soekarno sampai Soeharto puncaknya di 

masa Orde Baru menggabungkan kekuatan raja-raja seperti kerajaan nusantara ke 

dalam NKRI. Pada tahun 1945 pasukan militer lokal bersatu ke dalam negara 

yang besar skala nasional, membuat kolonial imperialism terpukul mundur. 

Pemimpin negara pada periode berikutnya disibukkan dengan kebijakan negara 

dan pola tatanan hukum yang menaungi Sabang sampai Merauke. 

Pancasila sebagai dasar negara menempatkan Indonesia sangat moderat 

dan sentralistik, Sekitar 17 tahun sebelum dikibarkan bendera merah putih. 

Tepatnya pada 28 Oktober 1928 pemuda Indonesia mengadakan sumpah 

primordial bahwa “bertumpah darah yang satu tanah Indonesia, berbangsa yang 

satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia”.
4
 

Mudah merekrut kemajemukan dan keunikannya. Hal ini tidak 

menghalangi negara sebagai legitimasi dan dukungan dari rakyat dan tokoh adat 

                                                           
4
Sapardi Djoko Damono, Tirani Demokrasi Sebuah Selebaran, (Cet. I; [t.t.t] 2014). h. 

100-112. 
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yang sudah mendapat kedudukan sebagai pemimpin.
5
 Tanpa ada dukungan dari 

lokal, optimalisasi kepemimpinan tidak dapat berjalan lancar dan efektif.
6
 

Islamisasi kepemimpinan lokal ada tiga tahap yakni, periode klasik 

rentang waktu 1250 M, kemudian memasuki tahap modern 1250 sampai 1800 M 

dan 1800 sampai sekarang.
7
 Pemikiran politik Islam pada masa klasik lebih 

bersifat khalifah sentris, seorang khalifah memiliki peranan penting dan memiliki 

otoritas besar menaungi umatnya. Islam yang bercorak sunni memahami seorang 

pemimpin sebagai sosok yang harus dipatuhi. Rakyat wajib mengikuti kebijakan 

khalifah.
8
 

Pada masa-masa penjajahan Belanda, Islam masuk di masyarakat lokal 

menempati kedudukan sebagai ajaran dan kepemimpinan. Islam menjalin 

kolaborasi dengan kekuatan negara untuk menggulingkan power kepemimpinan 

kolonialisme Belanda.
9
 Rintisan awal kemerdekaan Indonesia, Islam sudah 

diperhitungkan sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak dan 

kepemimpinan. Kemajemukan Indonesia membuat Islam pandai berevolusi dan 

dinamis menembus lapisan masyarakat, dari kekuatan itu, Islam secara tidak 

langsung memasuki jantung kota dan area kepemimpinan Kajang. 

Pada abad ke-15, terjadi problematika kerajaan Gowa dan Bone 

menggugat, bertepatan Soppeng dan Wajo mulai muncul, problematika kekuasaan 

mendominasi politik, ekonomi, dan kepemimpinan batas-batas wilayah. 

Bulukumba merupakan sentral perbatasan dua kerajaan besar antara kerajaan 

                                                           
5
Sabara Nuruddin, “Islam dalam Lanskap Ideologi dan Praktik NKRI‟ Jurnal Pappasang. 

Vol. 1 no. 1 tahun 2003), h. 1. 
6
Suryadi Mappangara dan Suryadi Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, (Makassar 

Lamacca Press, 2003), h. 118-138. 
7
Harun Nasution , Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya,  Jilid I, (Jakarta: UI Press, 

1985), h.56-88 
8
Muhammad Iqbal dan Amin Hussein Nasution, Pemikiran Politik Islam dari Masa 

Klasik hingga Indonesia Kontemporer (Cet. I; Kencana:  Jakarta, 2010) h. 1-2. 
9
WF. Wertheim, Indonesia society in Transition: a Study of Social Change (Bandung: 

van Hove ltd, 1996), h. 205. 
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Gowa dengan Bone. Sementara sisi bagian utara Kerajaan Bone bersentuhan 

dengan Kerajaan Luwu. Kerajaan Wajo secara pasif memperluas wilayah. 

Sedangkan Kerajaan Soppeng memperluas kerajaannya sampai di Barru.
10

  

Peraturan yang ditetapkan pemerintah mengatur umat beragama untuk 

menjinakkan problem, bukti nyata bisa dilihat dalam keputusan pemerintah 

menteri agama No.70 tahun 1978 terkait petunjuk dakwah agama, peraturan ini 

ditetapkan pada 1 agustus 1978.
11

 Mendakwahkan agama dipandang sebagai 

problem serius karena gesekan antar umat beragama menyebabkan rawan terjadi 

diskriminasi dampaknya langsung pada NKRI. Bagi mereka yang mengikuti 

dialektika persaingan antara umat beragama akan mudah menangkap hadirnya 

kepentingan yang disalurkan dalam kebijakan pemerintah. 

Negara dan agama di Indonesia dikutip dari Anas Saidi memiliki problem 

dalam pengambilan kebijakan orde baru. Terdapat tiga intervensi yang 

dilakukan Negara kepada agama pertama, Campur tangan Negara terhadap 

sebuah keyakinan yang sesungguhnya bersifat privat, Negara di sini 

berfungsi sebagai wasit yang bisa “menyemprit” aliran-aliran keagamaan 

yang dipandang tidak sesuai dengan pancasila. Kedua, pendefinisian 

agama resmi dan tidak resmi oleh Negara, agama resmi akan mendapat 

fasilitas tertentu dari Negara melalui departemen agama, sedang agama 

tidak resmi, meskipun belakangan diberi hak hidup, namun mereka tidak 

bisa memperoleh hak-hak sipilnya, karena hal itu diperoleh hanya melalui 

agama resmi. Ketiga, dampak dari keyakinan keagamaan yang bersifat 

mutlak dan kewajiban untuk mendakwahkannya, secara empirik telah 

mendorong terjadinya proses kolonisasi agama-agama besar terhadap 

kepercayaan lokal (aliran kepercayaan/kebatinan) yang dianggap belum 

beragama sehingga perlu diagamakan.
12

 

Fungsi adanya Negara adalah menyelesaikan problematika yang belum 

bisa dituntaskan sendiri oleh masyarakat, kebijakan yang ditempuh seharusnya 

berorientasi pada misi kepentingan bersama, kepentingan yang berkeadilan sosial 

                                                           
10

Juma Darma Poetra, Suku Bugis:Pewaris Keberanian Leluhur (Cet. I; Makassar 2014). 

h. 12. 
11

Depag RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kehidupan Beragama 

(Jakarta:Sekjen Depag RI, 1998), h. 7. 
12

Syamsuduha Saleh, “Hubungan antarumat beragama di Indonesia”, Disertasi 

(Makassar:PPs UIN Alauddin, 2009), h. 226.  
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dan menghadirkan masing-masing perwakilan dalam pengambilan kebijakan 

pemerintah, olehnya itu kearifan bukan hanya dari pemerintah saja, semangat 

pluralisem menjadi “roh” dalam merintis kebijakan. 

Negara Demokrasi tanpa ada penguatan politik dari masyarakat sipil 

sangatlah rapuh, baik penguatan dari ormas Islam maupun ormas masyarakat 

adat.
13

 

Ada empat aspek dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama. 

pertama, “menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan dalam keagamaan”, kedua, 

“membangun wacana agama yang toleran dan inklusif, dan ketiga adalah 

“Membangun forum dialog antar ummat beragama “. Konstitusi di Indonesia 

jaminan anti diskriminasi atas dasar agama dan kepercayaan sebenarnya cukup 

kuat dan akurat, hal ini dapat dibuktikan pada pasal 28 pasal 1 dan 2 UUD 1945 

disebutkan: 

(1)“Setiap orang memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, 

memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih 

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah Negara dan 

meninggalkannya, serta berhak kembali”. 

(2)”Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 

menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.” 

Ditegaskan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Pasal 22 ditegaskan: 1) setiap orang bebas memeluk agamnya masing-masing dan 

untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
14

 Islamisasi akan 

bersifat dinamis, dikutip oleh Ahmad Sewang. Tiga pola penyiaran Islam di 

Nusantara yaitu: Pertama, Integrasi (Penyatuan atau penggabungan hingga 

                                                           
13

Syahrir Karim, Geliat Politik PKS dan HTI: dari Islamisme Menuju Post-Islamisme, 

(Cet.I:Alauddin University Press:Yogyakarta, 2014), h. 35. 
14

Syamsuduha Saleh, “Hubungan antarumat beragama di Indonesia”, Disertasi 

(Makassar:PPs UIN Alauddin, 2009), h. 244.. 
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menjadi kesatuan yang utuh. Kedua Dialog (Percakapan dua orang atau lebih. 

Ketiga Kombinasi antara integrasi dan dialog
15

 

Memahami tiga pola penyiaran Islam di atas, dapat diterapkan sebagai 

teori yang mendukung dua pihak, satu pihak dari nilai budaya dan pihak kedua 

dari nilai agama dengan mengintegrasikan suatu ajaran yang melindungi adalah 

Negara melalui otoritas UUD 1945. Secara umum mula-mula masuknya Islam di 

Indonesia dalam lewat jalur perdagangan orang India dan Iran, kemudian orang 

melayu dilanjutkan orang dengan jawa. Bukti anggapan ini karena sepanjang 

Nusantara pusat perdagangan dari Sumatera Utara, Malaka, Jawa Timur dan 

Kepulauan Maluku. Bermula dari daerah inilah kemudian Islamisasi ke daerah-

daerah lainya termasuk Bulukumba Kajang. 

J Noorduyn mengkritik kesalahan persepsi masuknya Islam di Tallo dan 

Gowa kalender Islam dan Kristen menyebut hari jum‟at tanggal 22 September 

A.D. 1603 dan tanggal 9 Jumat I.A.N. Waktu yang lain adalah: A.D. 1605 A.H. 

1014 hari Kamis, Dia mengungkap bahwa shalat jumat pertama yang dilakukan di 

Tallo, baru dilaksanakan pada tahun A.D. 1607. Proses pengislamisasian di Tallo 

yang kemungkinan menunjukkan baru selesai pada pada tahun itu, jadi kurang 

lebih 2 tahun proses Islamisasi oleh Datuk Ribandang seorang ulama dari Aceh. 

 Mallingkaang Daeng Nyonri mendapat gelar dari Islam, “Sultan Abdullah 

Awwal al-Islam” seorang pimpinan yang dikenal dalam lontara Karaeng 

“Matoaya” (Raja yang Tua). Sementara dalam sastra I Lagaligo I Mangi'rangi 

Daeng Manrabbia, juga memperoleh gelar nama Islam “Sultan Alauddin” yang 

sekarang dikenal nama Jalan perbatasan Gowa Makassar, selain itu gelar 

kematiannya disebut “Tumenangga ri Gaukanna” (yang progresif dalam 

pengabdiannya).  
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Mansyur Suryanegara, Islam dalam Sejarah dan Kultur Nusantara (Cet. I; Yogyakarta: 

IRCISOD. 2003). h. 384. 
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Interaksi sosial agama dan budaya dalam diskursus islamisasi budaya, 

substansi dalam agama dan budaya menjelaskan akan adanya demokrasi untuk 

mengupayakan bentukan sosial agar agama dan budaya beradabtasi, upaya 

membangu interaksi yang relevan untuk meminimalisir ada persaingan dalam 

mencapai posisi kedudukan sosial yang tidak seimbang.
16

 

Proses Islamisasi Bulukumba memberikan pengaruh kepemimpinan 

Kajang melalui jalur patareka‟ pencinta ilmu agama  yang dilakukan oleh Abdul 

Jawad atau biasa disebut Datuk Tiro kemudian dilanjutkan oleh Janggo Toaya 

utusan ke Luwu, Janggo Tojarra ke Bone, dan Tu Asara Daeng Mallipa ke Gowa 

untuk menambah pengetahuan keislaman masyarakat Kajang.
17

 

J Noorduyn kemudian mengatakan bahwa, ilustrasi di atas hanyalah 

segelintir sejarah Nusantara saja, sedangkan dilihat dari sisi politik dan kerajaan, 

masing-masing kebudayaan memiliki kesamaan, yang paling memungkinkan 

membawah pengaruh dari luar dan pengaruh dari dalam itu sendiri adalah para 

saudagar yang menguasai ekonomi, karena mana mungkin yang tidak punya 

ekonomi mau melakukan perjalanan jauh, paling tidak tinggal menetap di suatu 

daerah untuk bertahan hidup. 

Kebudayaan itu sendiri dikontrol oleh situasi politik dan kepentingan 

dinasti atau pemimpin setiap daerah. Kebanyakan raja-raja di Nusantara menjalin 

kerja sama dalam bidang hukum, terutama masuknya Islam sebagai bentuk 

penegakan keadilan, contoh kewajiban zakat sebagai relasi antara kaum proletar 

dengan keturunan sultan yang berjuis, sementara di zaman kerajaan justru yang 

diberi makanan adalah para tataran sultan dalam lingkup kerajaan. Saat ini 
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Musafir Pababbari,  Agama dan Integrasi Kebangsaan, (Anggota IKAPI:Yogyakarta, 

2019), h. 43. 
17

Abdul Haris Sambu, Sejarah Kajang, (Cet. I; Yayasan Penerbit Sejarah, Yogyakarta, 

2016). h. 376. 
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berlanjut dalam bentuk gaji, dimana sumber gaji itu dari rakyat hasil pajak bumi, 

pembangunan, dan lainnya. 

Demokrasi yang dipraktekkan di setiap negara memiliki perbedaan, 

termasuk pandangan orang menilai demokrasi pun bermacam-macam. Sebuah 

buku karya Yudha Pedyanto berjudul “Buanglah demokrasi pada Tempatnya” 

buku ini terbit tahun 2014. Penulis buku ini memandang demokrasi sebagai 

produk dari Yunani yang lahir sebagai perlawanan terhadap otoritarianisme zaman 

pertengahan oleh Gereja Katolik sebagai sumber kebenaran kala itu.  

 Yudha juga dengan tegas mengatakan sangat jelas bahwa demokrasi bukan 

hanya liberal saja namun sekularisasi yakni ingin menghilangkan hak agama 

dalam mengatur kehidupan umat menjadi kebebasan rakyat, singkatnya 

kedaulatan rakyat menggantikan posisi Tuhan sebagai sumber hukum yang 

tertuang dalam kitab suci. Didukung oleh gagasan yang kuat oleh mantan presiden 

luar negri yang pernah menganut demokrasi, untuk lebih jelasnya, temukan 

langsung buku itu. Kurang lebih penolakan Yudha sebagaimana judul bukunya 

“Buanglah Demokrasi pada Tempatnya”. 

 Selain menolak demokrasi, Yudha menawarkan konsep kepemimpinan 

Islam berbasis Khalifah yang berpedoman pada al-Qur‟an dan Hadis bukan UUD 

dan Pancasila yang dibuat oleh manusia, tawaran ini dengan tegas mengutip ayat 

dalam al-Qur‟an surat Al-Maidah bahwa “barang siapa menggunakan hukum 

bukan berdasarkan hukum Allah maka dia telah kafir. Sementara itu, kebanyakan 

tokoh pemikir Islam yang lain, demokrasi dipandang sejalan dengan nilai-nilai 

ajaran Islam. Yakni, kebebasan berpendapat, nilai toleransi, moderat dan 

seterusnya. Salah satu yang memiliki pandangan berbeda dengan Yudha adalah 

Fadel. 

Mengenal pemikiran tokoh kelahiran Kuwait 1963 berdarah Mesir  
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Khaled Abou mengutip salah satu pendapat pakar hukum dalam Islam, yaitu Abu 

Hanifah beliau mengatakan. 

saya yakin bahwa pendapat saya benar, tapi saya mengakui bahwa 

pendapat lawan saya mungkin benar. Saya juga meyakini bahwa pendapat 

lawan saya salah, tapi saya mengakui bahwa pendapat mereka mungkin 

benar. 

Lalu menjelaskan maksudnya, bahwa al-Qur‟an adalah kertas dan tinta. Hanya 

manusia yang terbatas pengetahuannya yang bisa menyuarakan apa yang tertulis 

di dalamnya.
18

  

Penelitian ini termasuk gerakan konservatisme tradisional untuk 

memulihkan nilai ajaran leluhur yang saling mendukung dengan agama, Negara, 

dengan budaya. Lanjut Fahruddin mengatakan tentunya manusia dalam hal ini 

manusia tidak memiliki kesempurnaan seperti yang dimiliki Tuhan. Senada 

argumentasi yang dibentangkan oleh Kamaruddin Hidayat pada pengantar buku 

yang sama dikatakan, “menarik direnungkan, lebih dari 40 kali al-Qur‟an 

menyebut (insan) artinya manusia, hampir semua berkonotasi tidak baik atau 

negatif. Diantaranya manusia itu mudah berkeluh kesah, sombong, dengki, merasa 

dirinya hebat, enggang bersyukur, dan banyak makna negatif lainnya. Termasuk 

didalam surah ar-Rahman 31 kali Allah menegur nikmat Tuhan yang mana lagi 

yang kamu dustakan.  

 Manusia memang sudah digambarkan secara umum sebagai perusak, 

menumpahkan darah, berperang, dan pembuat kekacauan. Sehingga wajar kata 

insan sering disejajarkan dengan kata jin yang sebagian mufasir mengatakan 

sebelum manusia menghuni bumi sebagai Khalifah sudah ada kalangan Jin dan 

Iblis yang pernah menjadi pemimpin di Bumi namun, karena tindakannya 

dianggap sudah melampaui batas maka digantikan oleh manusia sebagai khalifah. 
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Dikutip langsung dari Fahruddin Faiz, lihat Khaled Abou El Fadl, Islam dan Tantangan 

Demokrasi, h. 14-16. 
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 Lanjut argumen tentang pemerintahan Mutlak oleh Tuhan kata Khaled 

Abou adalah argumen yang lebih berbahaya, argument ini mengandaikan ada 

beberapa orang manusia yang memiliki akses sempurna terhadap kehendak Allah, 

dan manusia bisa menggunakan secara sempurna dalam mengambil kebijakan, 

sama saja memutlakkan keputusan Tuhan di Bumi melalui tangan manusia 

tertentu. Padahal kata Khaled manusia seperti yang di ungkap di atas lebih 

didominasi oleh keburukan lain halnya jika Nabi masih hidup. 

Syura merupakan salah satu unsur yang vital dalam tatanan demokrasi 

dalam skala lokal kepemimpinan Kajang syarat atau musyawarah disebut 

abborong. Syura bukan hanya dalam konteks penguasa memberi masukan dan 

pendapat oleh masyarakat, tapi juga membicarakan tentang pentingnya 

perlawanan terhadap penindasan, kezaliman, dan penguasa yang otoriter. Unsur 

lain dalam demokrasi adalah masalah toleransi dan keberagaman. Keberagaman 

merupakan tujuan dan maksud dari tujuan penciptaan itu sendiri, sederhananya 

Allah menciptakan makhluknya dengan berbagai macam, dengan demikian dalam 

musyawarah dan toleransi adalah solusinya.
19

 

Secara umum al-Qur‟an menginformasikan kepemimpinan orang-orang 

terdahulu ada dua jenis, pertama pemimpin yang adil dan pemimpin yang zalim. 

Dalam uraian Syahrir Karim diawal pembahasannya mengenai dasar teologi 

diambil dari beberapa ayat, mengatakan bahwa pemimpin hendaknya tidak 

mengikuti hawa nafsunya, karena kata hawa dalam makna tertentu menjatuhkan 

dan mempesona, itulah sisi hewani dan nabati manusia yang merupakan bagian 

dari fitrahnya untuk berkembang biak dan bertahan hidup ia membutuhkan 

makanan dan hiburan.
20

 

                                                           
19

Fahruddin Faiz, Lintas Perspektif, Ihwal Pemikiran dan Filsafat, (Cet. II;MJS Press: 

Yogyakarta 2022), h. 188-205. 
20

Syahrir Karim, Post-Islamisme Akar Teologis, Wacana, dan Kontestasi Politik (Cet. I; 

PT RajaGrafindo Persada: Depok, 2022), h. 1-14. 
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Sementara kepemimpinan dalam al-Qur‟an identik dengan amanah yang 

sangat berat. Dalam ayat yang lain ditemukan dalam QS. AL-AhzabI33:72. 

                             

                 

 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan 

gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan 

mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh 

manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh.
21

 

Maksud dari kata amanat di sini ialah tugas-tugas keagamaan. Nabi 

Muhammad mengembang amanah yang begitu berat dan penuh tantangan, 

mengatur umat manusia yang memiliki berbagai karakter, suku bangsa, dan 

agama. Butuh potensi dan kapasitas mengurusi secara totalitas. Amanah bisa saja 

mengandung makna agar menegakkan keadilan di atas permukaan bumi dengan 

memperhatikan sesama makhluk sebagai penyambung tangan Allah. misalnya 

peduli orang miskin dan anak yatim. 

Hal inilah yang direspon secara tegas dalam surat Al-Ma'un I 107 :1-3. 

                  

        

Terjemahnya: 

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang 

menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang 

miskin.
22

 

Menurut Quraish Shihab, ayat ini merupakan kecaman bagi mereka yang 

melupakan substansi shalatnya yakni, mereka yang tidak memperhatikan anak 

yatim, kaum lemah atau orang yang butuh bantuan. Orientasinya mereka yang 
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Kementerian Agama RI, al-Qur‟an Tajwid dan Terjemah dilengkapi dengan Asbabun 

Nuzul dan Hadis Sahih, h. 331. 
22

Kementerian Agama RI, al-Qur‟an Tajwid dan Terjemah dilengkapi dengan Asbabun 

Nuzul dan Hadis Sahih, h. 602.  
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lalai terhadap kepedulian sebetulnya ciri pengingkaran terhadap hari kemudian, 

sumber segala kejahatan dan kerakusan. Dimana lahan yang luas, potensi yang 

besar serta fasilitas lainnya justru itu yang membuat lupa akan ucapan terimah 

kasih, maka pada saat itulah ibadah, agama, kehilangan substansi. Orang yang 

berlaku demikian dianggap pendusta agama.
23

 

Kelihatan sangat jelas dalam pergeseran makna dan penyempitan arti dari 

kata khalifah, olehnya itu, Syahrir Karim nampaknya ingin mengembalikan 

makna universal kata khalifah secara objektif. Boleh saja bermakna, generasi dan 

orang-orang yang berjuang dalam mencapai kebaikan bersama sebagaimana awal 

kutipannya yang dibandingkan tujuan konsep politik Aristoteles dengan 

Kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah. 

Rasulullah saw. Bersabda 

“orang mukmin itu seperti satu jazad, apabila ia merasakan demam pada 

kepalanya, maka anggota tubuh yang lain juga merasakannya dengan 

merasa demam dan menggigil” (HR. Bukhari Muslim, no. 481) 

Pemimpin memiliki tugas untuk mempersatukan umat, memberikan 

keseimbangan dalam bangsa dan negara dan memberikan kasih sayang kedamaian 

kepada masyarakat, ibarat ilustrasi hadis Nabi Muhammad di atas seperti satu 

tubuh sehingga seorang pemimpin dapat merasakan apa yang dirasakan oleh 

masyarakatnya dan seperti sebuah bangunan satu sama lain saling menguatkan, 

pemimpin yang sejati adalah yang mampu merepresentasikan ciri yang 

disampaikan oleh Rasulullah. Sabda Rasulullah terkait kepemimpinan di bawah 

ini. 

ازُ حَدَّثنََا هُشَيْمٌ أخَْبَرَنَا يوُنُ  بَّاحِ الْبزََّ دُ بْنُ الصَّ سُ وَمَنْصُورٌ عَنْ الْحَسَنِ حَدَّثنََا مُحَمَّ

حْمَنِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّ حْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي النَّبيُِّ صَلَّى اللََّّ عَنْ عَبْدِ الرَّ

                                                           
23

M. Quraish Shihab, Al-Lubab, Makna , Tujuan , dan Pelajaran  dari sebuah Surah al-

Qur‟an  (Cet. I; Lentera Hati:Tangerang Ciputat, 2012), h. 759. Http://bokss.google.co.id. (29 

Desember 2022). 
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مَارَةَ فَإنَِّكَ إِذَا أعُْطِيتهََا عَنْ مَسْألََةٍ وُكِلْتَ فيِهَا إِ  لىَ نَفْسِكَ وَإِنْ بْنَ سَمُرَةَ لََ تسَْألَْ الِْْ

 أعُْطِيتهََا عَنْ غَيْرِ مَسْألََةٍ أعُِنْتَ عَليَْهَا

“Telah menceriakan kepada kami Muhammad bin Ash Ahabbah Al- 

Bazzaz telah menceritakan kepada kami Husyim, telah mengabarkan 

kepada kami Yunus dan Manshur dari Al-Hasan dari Abdurrahman bin 

Samurah, ia berkata: Nabi saw berkata kepadaku: wahai Abdurrahman, 

jangan engkau meminta kepemimpinan, sesungguhnya apabila engkau 

diberi kepemimpina karena memintanya maka engkau diserahi 

kepemimpina kepadamu (sepenuhnya) dan apabila engkau diberinya 

bukan karena meminta maka engkau akan dibei pertolongan. (Hadits 

Sunan Abu Dawud no. 2540-Kitab Pajak Kepemimpinan dan Fai)”
24

 

Jika dikaitkan dengan konteks keindonesiaan dengan pesan hadis di atas, 

larangan meminta jabatan oleh Rasulullah saw kepada sahabatnya merupakan 

prinsip yang semestinya dipegang oleh setiap individu sebelum dibei amanah 

sebagai pemimpin, Indonesia yang mayoritas Islam terbesar di dunia namun 

penanaman nilai-nilai keislaman sangat rendah termasuk kepemimpinan menjadi 

rebutan hingga rela menghabiskan uang ratusan juta untuk mencapai 

keepemimpinan. 

Indigenius demokrasi yang ditopang oleh kepercayaan terhadap nilai 

kesakralan kepemimpinan akan mengembang amanah dengan moral dan nilai 

bukan menonjolkan power interst yang menonjolkan kepentingan. 

B. Teori Kepemimpinan Islam Perspektif Nurcholish Madjid 

1. Biografi dan Perjalanan Intelektual Nucholish Madjid 

Nurcholish Madjid biasa dipanggil Cak Nur asal Jombang yang dikenal 

sebagai kota santri dan melahirkan sejumlah ulama besar yang nantinya 

berpengaruh besar dalam kepemimpinan di Indonesia, salah satunya pendiri (NU) 

KH. Hasyim Asy, Ari dan masih banyak tokoh besar lainnya. Nurcholish Madjid 
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Samsul Nisar dan Zainal Efendi Hasibuan, Kepemimpinan Pendidikan dalam Perspektif 

Hadis: Telaah Historis Filosofis (Cet. I;KENCANA:Jakarta, 2019), h. 62. 
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kelahiran 17 Maret 1939 sekitar lima tahun sebelum Indonesia merdeka hingga 

mengakhiri nafasnya pada 29 Agustus 2005 M. Latar belakang keluarganya yang 

banyak mendedikasikan dirinya dalam merintis kemerdekaan Indenesia dan 

ideologi bangsa dari Masyumi dan Nahdatul Ulama.  

Selain bentukan religi Nurcholish Madjid kecil, juga diperkuat dalam 

tradisi kepesantrenan yang kental tradisional konservatif, Nurcholish Madjid 

mengamati gerakan konservatif Islam memberdayakan bahasa Arab agar tetap 

mewarisi intelektual leluhur yang terpaut dalam kitab gundul misalnya sekaligus 

sarana hermeneutika al-Qur‟an dan hadis Nabi.
25

lalu hijrah ke pesantren yang 

modern sehingga ide dan gagasannya bersifat reformasi. Tidak sampai disitu saja, 

modal pengetahuan bahasa Internasional memberikan peluang besar melanjutkan 

studi di Amerika Universitas Chacago melahap ilmu lebih luas di Filsafat, politik, 

dan ilmu lainnya, ia memperoleh gelar Ph.D.  

Konsep dan teorinya kemudian banyak diterapkan setelah kembali ke 

Indonesia di Himpunan Mahasiswa Islam ketika menjabat sebagai ketua umum 

selama dua periode dan presiden pertama persatuan mahasiswa Islam Asia 

Tenggara serta wakil sekjen Internasional Islamic federation of students 

organization, Cak Nur memimpin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan pernah 

diamanahkan sebagai ketua (ICMI).
26

 

2. Pemikiran Nurcholish Madjid dan Politik Islam  di Indonesia 

Pada dekade 1970-an dekonstruksi politik Islam dengan jargon (Islam, Yes 

Partai Islam No) Diskursus politik merebak luas pasca istilah dan gagasan 

dekonstruksi Cak Nur merombak praktik politik Islam. Bukan simbol yang 

diperlukan oleh Islam, melainkan substansinya, tanpa harus menggunakan simbol-

simbol Islam maka itu lebih baik. Islam yes dan Partai  Islam no merupakan 
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Nurcholish Madjid, Cita-Cita Politik Islam, (Cet. II: PARAMADINA, 2009). h. 150. 
26

Nurcholish Madjid, Khasanah Intelektual Islam, (Jakarta:Bulan Bintang, 1994) h. 15. 
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manifestasi dari kenyataan praktik pilitik elit Islam tahun 1955 tidak mewakili 

gerakan yang Islami, termasuk praktik politik yang menjelek-jelekkan pemimpin 

Islam yang menerapkan demokrasi. 

Pemikiran Nurcholish Madjid terkait politik di Indinesia, masyarakat 

madani dibutuhkan sebagai wadah pengembangan yang bercermin pada gerakan 

pembebasan Nabi Muhammad dan agama kemanusiaan, demokrasi bukanlah 

musuh atau kawan setia para otoriter elit negara, bahkan agama butuh negara dan 

budaya sebagai wadah sarana dan prasarana implementasi nilai-nilai misi 

keislaman, demokrasi dan civil society merupakan dua hal yang saling terkait 

relevan, karena masyarakat madani adalah musuh natural aksioma kepemimpinan 

otokrasi, dictator, rezim, dan arbitrer. 

Melihat kecenderungan akhir kepemimpinan Orde Baru menjadi pebisnis, 

sehingga muncul pertanyaan apakah pemimpin ditaati atau justeru dikritik, 

bertepatan maraknya pimpinan birokrasi yang lebih memprioritaskan bisnis dalam 

bentuk korupsi, kolusi, nepotisme. Maka Cak Nur mengemukakan kritik sebagai 

remot kontrol otoritas elit suprastruktur negara. Masyarakat madani berperan 

penting sebagai penguatan demokrasi khususnya penegakan moralitas politik dan 

etika otoritas elit. 

Kemauan politik yang kuat dan keteladanan pemimpin harus berjalan 

beriringan, tanpa keteladanan, seruan seorang pemimpin tidak akan 

diperhitungkan oleh publik. Problem kepemimpinan di Indonesia butuh 

keseriusan dan ketegasan tingkat tinggi, seorang pemimpin yang jujur dan amanah 

tidak pernah cukup khususnya di Indonesia, berdasarkan faktual pemimpin yang 

jujur hanya bisa mengurangi budaya korup dan tidak bisa menghentikan apalagi 

menlenyapkan kebudayaan tirani demokrasi. Itulah yang dimaksud butuh 
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keseriusan dan ketegasan seorang pemimpin memobilisasi bawahannya dan patut 

untuk dijadikan sebagai teladan.
27

 

Cak Nur dihantui oleh kegelisahan melihat implementasi Islam di 

Indonesia, Islam dipahami sebagai ajaran yang berorientasi pada hukum fiqih dan 

budaya tradisi formalotas, ulama besar yang mengajarkan Islam melalui 

pembauran tradisi pesta adat dan budaya lokal sudah tuntas pada masa islamisasi, 

maka untuk mengembangkan Islam yang berkemajuan, semestinya ayat-ayat dan 

hadis revolusi untuk melanjutkan pembangunan Islam yang modern, dampak 

ketertinggalan Islam saat ini sudah dirasakan secara universal, karena stagnan 

pada bahasan seputar simbolisme agama dan formalitas. 

3. Pemikiran Nurcholis Madjid tentang Pluralisme dan Sekularisme  

Nurcholish Madjid memandang kriteria pemimpin dalam Islam melalui 

teori pluralisme dan sekularisme sesuai konteks Indonesia, membangun kesadaran 

ingklusif bahwa seluruh kebenaran ajaran agama lain ada juga dalam agama kita, 

Nurcholish Madjid menunjukkan medan keluasan ilmu pengetahuan terhampar 

relatif dan tidak menerima kebenaran mutlak pada waktu dan kelompok tertentu 

yang dianggap final sebagai kiblat pemimpin, karena setiap masa kepemimpinan, 

memiliki tantangan yang berbeda, sehingga hanya semangat Islam membedayakan 

masyarakat dan membasakan dari kungkungan keyakinan, otoriter kerajaan dan 

belenggu perbudakan. Inilah yang ingin disekulerkan oleh Cak Nur. 

 Polemik nampak di mana-mana setelah Cak Nur menawarkan konsep 

sekularisme, Afan Gaffar mencoba ambil langkah analisis yang dimaksud 

sekularisme, Afan kemudian berkesimpulan tidak ada masalah dalam konsep 

sekularisme yang dimaksuk oleh Caknur, hanya bagi orang yang berpendidikan 

tidak cukup menganggap ide sekularisme Cak Nur bertentangan dengan nilai 
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agama dan demokrasi. Cak Nur menegaskan dalam Buletin Arena dan 

mengatakan “agama Islam bila diteliti sampai di akarnya, berangkat dari proses 

sekularisasi terlebih dahulu”. 

Justru pengesaan Allah ketauhidan merupakan pangkal penerapan 

sekularisasi besar-besaran, Konsep meniadakan dalam istilah arab disebutnya 

(Nafyunliljinsi) Satu tuhan. Meniadakan konsep-konsep Tuhan yang tumbuh 

berkembang dalam kepercayaan kelompok masyarakat. Olehnya itu, sekularisasi 

versi geogle Wikipedia dan sekularisasi versi Barat terdapat perbedaan prinsipil 

yang digagas oleh Cak Nur.  

 Sekularisasi secara psikologi, teologi dan sekularisasi secara sosiologi 

tentunya memiliki perbedanaan, nampaknya Caknur hanya menjadikan 

sekularisasi sebagai metodologi, karena terbukti ia sangat memproritaskan al-

Qur‟an dan Hadis serta nilai-nilai norma adat di Indonesia.
28

 Penulis 

mengistilahkan sebagai capaian perjelanan intelektual Caknur yang diserap dari 

Amerika Serikat, namun tidak berjalan mulus dalam arti kelompok yang tidak 

sepaham akan diam dan menerima begitu saja. 

 Ada banyak tokoh yang menemukan wujud Islam di Negara Eropa, salah 

satunya Imam Shamsi Ali, walaupun di Negara Eropa juga banyak terjadi 

diskriminasi sosial, Keterkaitan Indonesia dengan Eropa khususnya Amerika 

adalah sama-sama menerapkan demokrasi, tapi tidak meski menjadikan Eropa 

sebagai kiblat. Islam Indonesia dan demokrasi Indonesia punya ciri khas tersendiri 

dan berbeda dengan negara-negara Islam lainnya, tegas Cak Nur tidak ada negara 

Islam, yang ada hanya negara suku. Indonesia membutuhkan pemimpin yang 

ingklusif dan modernitas.
29

 

                                                           
28

Ismah Tita Ruslin, Pemikiran Politik Indinesia, (Cet I: Alauddin University Press: 

Makassar, 2012), h. 175.  
29Nurcholish Majdid, Islam Tradisi, Peran dan Funsinya dalam 
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C. Teori Strukturasi Politik (Anthony Giddens) 

Anthony Giddens lahir pada 18 Januari 1938 di London Britania Raya 

sosiolog di Inggris tokoh postmodernisme, ia mengkritik paradigma positivisme 

karena sudah tidak memadai lagi berhadapan dengan fenomena sosial budaya 

yang mengalami perubahan sangat sepat, struktur yang dianggap determinative 

penentu dan aktor yang dibentuk. Sementara Giddens mengabungkan struktur 

dengan agency yang saling berkaitan objektif dan subjektif sama-sama 

berpengaruh.
30

 

Pelaku (agency). Ada dua kemungkinan bagi elit politik lokal yakni, 

mendapat ruang berupa dukungan (enabling)dan tidak diberi ruang perkembangan 

atau dibatasi (constraining), otoritas adat tidak mendapatkan permberdayaan 

maupun dukungan dari pemerintah, sementara elit politil lokal yang dibentuk oleh 

sruktur pemerintah (desa) cenderung mendapat dukungan sebagai perpanjangan 

tangan pemerintah.  

 Politik lokal mengalami siklus penurunan dan peningkatan, paralel 

terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, rentang waktu tertentu mengalami 

pembatasan dari bentukan otoritas yang dibangun oleh pemerintah, ada otoritas 

lama yang semula mengalami perkembangan dan pemberdayaan berubah menjadi 

penurunan karena adanya pembatasan dari otoritas baru. Padahal tidak ada 

jaminan konkrit, bahwa otoritas baru lebih unggul daripada otoritas lama, 

runtuhnya otoritas lama mengakibatkan terjadinya pemaknaan yang baru. 

 Teori ini mengilustrasikan pola hubungan perubahan aturan negara dalam 

hal ini pemerintah dengan politik lokal (adat). Teori strukturasi sebagaimana yang 

dinyatakan Anthony Giddens, aturan merupakan elit politik lokal sementara 

aturan dikendalikan oleh elit otoritas negara. Mobilisasi etnis dan pemekaran desa 
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serta wilayah sebagai strategi siasat struktur dalam rangka memperoleh otoritas 

dan kekuasaan. Abdur Rozaki mengungkap tentang peran seorang aktor agency 

perannya sebagai elit lokal yang dipandang sebagai potensialis untuk meraih 

otoritas tidak lepas dari hubungan yang dibangun dengan elit pemerintah, 

hubungan antara patronage yang terbentuk dengan kaitannya elit dan massa. Teori 

tersebut menunjukkan besarnya kekuatan oligarkis membuat massa kesulitan 

mengendalikan arah politik. 

 Pemerintah daerah memberikan dampak terhadap peran dan fungsi 

pemerintah lokal yang sudah mapan. Di era demokratisasi dan islamisasi 

memperebutkan dan mempertahankan ciri khas kebudayaan leluhur terjadi 

kompetisi ketat dalam masyarakat dan individu untuk menentukan posisi 

kepemimpinan, pada era modernisasi dan politisasi lebih cenderung mewujudkan 

kepentingan modern dan kepentingan pemerintah pusat ketimbang merealisasikan 

kebutuhan masyarakat lokal.  

 Kondisi masyarakat terkini dibuat tergantung pada otoritas negara, secara 

tidak langsung masyarakat telah kehilangan peran utama yang semestinya 

dijadikan sebagai pertimbanganm dasar oleh pimpinan pusat, sehingga bukan 

masyarakat yang bergantung kepada otoritas negara. Itulah yang diungkap oleh 

Gaffar melihat kondisi politik pada era Orde Baru. Jalur yang ditempuh oleh 

politik lokal akhirnya merintis kekuatan baru sebagai basis untuk menghadapi 

setiap situasi problem sosial. 

 Perubahan antara elit dengan massa dan perubahan antara elit dengan 

pemerintah mempengaruhi politik lokal secara signifikan, secara internal akan 

nampak dalam individu saling bersaing untuk mempertahankan perannya. 

Anthony Giddens membagi tiga dalam teori strukturasi yakni: pertama agency 
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pelaku utama kemudian yang kedua structure Giddens menyebutnya (rules) 

peraturan dan yang ketiga sumber daya (resources).  

Ada tiga dimensi agency oleh Giddens yaitu: pertama, Motivasi di luar 

kesadaran (unconscious motives) ke dua, kesadaran praktis (practical 

consciaousness) dan yang ke tiga kesadaran praktis mengacu pada kapasitas dan 

kemampuan mendeklarasikan. Secara keseluruhan dimensi internal individu dan 

kelompok berpotensi membangun peningkatan siklus otoritas dalam sebuah 

instansi tataran kepemimpinan, upaya agency meraih kemandirian mencapai 

keuntungan hingga bisa berdiri sendiri tanpa harus bergantung pada otoritas 

negara.  

 Sumber kekutan menurut Charls dalam lokal terdapat beberpa aspek yaitu: 

Nilai primotdial, nilai kesucian, karisma, keterampilan, dan legalitas. Pada 

umumnya kelompok masyarakat adat memiliki hunbungan yang kuat karena 

terdapat ikatan yang besar, misalnya ikatan leluhur dan keyakinan, rasa kesatuan 

yang dibentuk dalam sosial secara kelektivitas bahkan kesetiakawanan jauh lebih 

kuat daripada individualistik. Inilah yang disebut politik etnis oleh Rabuskha, 

antisifasi mobilisasi politik etnis bagi elit yang ingin meraih dukungan massa 

untuk mendapatkan kekuatan atau otoritas. 

 Pada era sistem politik struktur mengendalikan masyarakat lokal, 

sementara pemerintah dapat mengendalikan struktur peraturan yang tersedia. 

Menurut Alam Surya Putra, salah satu model negara melakukan mobilisasi etnis 

adalah pemekaran wilayah, adanya wilayah baru, maka mereka yang memburu 

otoritas dapat lokasi pelarian.
31

 Putra daerah yang berpeluang mendapatkan posisi 

jabatan dalam kepemimpinan memiliki syarat pendidikan formal, sebagaimana 

peraturan pemerintah saat ini, lebih memandang formalitas daripada kapasitas. 
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 Sementara putra daerah khususnya wilayah Kajang dalam wilayah adat 

masih terhitung minim secara formal jika dibandingkan dengan pendidikan secara 

formal daerah tetangga. Selain itu, Kajang masih disibukkan dengan hal-hal yang 

berkaitan dengan kebutuhan hidup dan kepentingan adat dibandingkan kepetingan 

pendidikan secara formal, kepemimpinan Kajang dalam konsep pesan leluhur 

memiliki pemahaman berbeda-beda terkait pendidikan formal dan non formal, 

secara konteks pesan leluhur lebih memprioritaskan kapasitas daripada formalitas.  

 Pada realitasnya, etnis Kajang mengingingkan adanya pemerintahan 

berbasis adat untuk memperkuat kembali otoritas dan mendorong adanya 

pengelolaan secara massif disetiap bidang atas dukungan pemerintah, pada 

kaitannya dengan teori strukturasi, pembentukan desa adat merupakan salah satu 

bentuk upaya elit politik lokal untuk melanjutkan eksistensinya sebagai budaya 

leluhur. 
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A. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual penelitian ini adalah paradigma pemikiran Islam 

sebagai instrumen yang didukung oleh pendekatan filsafat dan politik untuk 

menelaah kepemimpinan Kajang dalam Pappasang dan otoritas politik lokal. 

Konsep kepemimpinan dan otoritas politik tersebut dijabarkan dalam tiga aspek, 

yaitu konsep kepemimpinan Kajang perspektif pappasang kemudian otoritas 

politik lokal dan keberlanjutan kepemimpinan Kajang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: Kotak menunjukkan konsep hubungan variabel dan garis panah 

menunjukkan hubungan langsung antara pasang, kepemimpinan dan otoritas.

KEBERLANJUTAN 

KEPEMIMPINAN 

KAJANG 

KONSEP 

KEPEMIMPINAN 

KAJANG  

KONSEP 
DEMOKRATIS 

PEMBENTUKAN
DESA ADAT 

OTORITAS 

PEMIKIRAN 

POLITIK LOKAL 

NEGARA 
AGAMA 

ADAT 

PAPPASANG RI KAJANG 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dan data lisan dari informan dan 

semua objek penelitian yang bisa diamati. Penelitian ini lebih bersifat objektif, 

karena peneliti berperan penting dalam menganalisis data-data yang ditemukan di 

lapangan. Penelitian kualitatif memiliki varian yang relatif tinggi antara satu 

sumber data dengan data lainnya, dalam melakukan analisis data kualitatif 

diperlukan kapasitas kecerdasan yang memadai.
54

 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang sangat bergantung pada siapa 

yang melakukan penelitian tersebut, kejelian seorang peneliti melihat sesuatu 

yang paling mikro gejala maupun suatu sebab sebagaimana adanya, dikutip dari 

karya Karsadi dan Bagoes Mantra mengatakan bahwa, seorang peneliti dituntut 

untuk mengungkapkan setitik kebenaran yang tertimbung oleh segudang 

kesalahan, demikian pula sebaliknya seorang peneliti dituntut mengungkap 

secercah kesalahan yang ditimbun oleh segudang kebenaran.
55

  

Dengan demikian, deskriptif kualitatif pada penelitian ini merupakan 

ilustrasi mengenai Kepemimpinan Kajang Perspektif Pappasang dan Otoritas 

Pemikiran Politik Lokal. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kecamatan 

Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 hingga 

pelaksanaan penelitian ini direalisasikan pada awal tahun 2023. Kajang 

merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi 
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Selatan (selanjutnya dikenal sebagai masyarakat yang hidup dalam konteks adat 

leluhur yang memiliki struktur tatanan sosial dan berpegang teguh pada pesan 

leluhur pasang, selain berpedoman pada tatanan negara juga menganut agama 

Islam.  

Untuk memperoleh yang produktif dan adaptif prosesi penelitian ini 

dirintis dalam tiga tahap: 

1. Membaca literatur sesuai kemampuan peneliti lalu membuat proposal 

penelitian yang relevan dengan potensi peneliti, mengumpulkan ide 

sebagai instrumen utama yang digagas dalam proses bacaan sekaligus 

persiapan analisis data sejak menginjakkan kaki peneliti di lokasi 

penelitian di Kajang. 

2. Tahap pengumpulan data yang relevan dengan fokus penelitian di lokasi, 

transkrip wawancara, dokumentasi, manuskrip, dan peninggalan benda-

benda pusaka leluhur yang dapat dijadikan sumber data yang akurat dan 

aktual. 

3. Melakukan triangulasi data lalu disajikan sembari melakukan pengolahan, 

selanjutnya mendeskripsikan dan menganalisis hingga menarik benang 

merah sebagai simpulan yang paten berdasarkan teori kepemimpinan 

dan paradigma peneliti itu sendiri. 

B. Pendekatan Penelitian 

Peneliti menggunakan dua pendekatan sesuai dengan fokus penelitian 

tentang kepemimpinan Kajang dan politik, maka pendekatan pertama adalah 

pendekatan filsafat. Pendekatan filsafat sebagai landasan berpikir secara filosofis 

untuk mengkaji secara mendalam, kritis, logis dan sistematis.
56
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Pendekatan Kedua pendekatan politik yakni guna untuk menelaah visi, 

peran, kekuasaan, dan dampaknya terhadap masyarakat Kajang. Secara 

operasional pendekatan Filsafat politik mengintegrasikan pendekatan sejarah, 

lintas perspektif, institusional dan fungsional.
57

 

C. Sumber Data 

Sumber data yang diandalkan dalam penelitian ini ada dua yaitu, sumber 

data primer dan sumber data sekunder.  

1. Data primer dicapai selama penelitian berlangsung baik itu wawancara, 

observasi, dan pengamatan yang diutamakan dalam penelitian ini. Waktu 

yang digunakan mengumpulkan data primer relatif panjang, karena 

mengingat posisi data primer diprioritaskan dalam pertimbangan peneliti.  

2. Data sekunder didapatkan dalam proses mengkaji literatur, dokumen, dan 

naskah yang ada. Adapun sumber data yang dimasukkan dalam penelitian 

ini adalah dosen, pimpinan adat\ Bohe Amma, pimpinan perangkat 

pemerintah, pimpinan agama, dan tokoh masyarakat sebagai kontributor 

dalam suksesi penelitian.  

Peneliti melakukan pertimbangan dalam menentukan informan 

berdasarkan metode purposive, menurut Sugiyono, informan yang 

ditentukan betul-betul memiliki kapabilitas dan wawasan yang 

komprehensif terkait fokus penelitian ini. Informan dalam penelitian ini 

dirincikan menjadi beberapa diantaranya adalah, informan key (informan 

kunci) atau lebih tepatnya informan pangkal, selain itu ada pula informan 

ahli atau pakar, dan yang terakhir adalah informan biasa.
58
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Informan inti atau kunci dalam penelitian ini adalah Bohe Amma 

serta jajarannya yang menguasai pasang ri Kajang, adapun yang ahli atau 

pakar adalah para dosen khususnya di Kajang dan sekitarnya yang pernah 

melakukan penelitian di Kajang dan tahu bagaimana dialektika otoritas 

politik di Kajang, sedangkan informan yang biasa adalah masyarakat yang 

meresahkan langsung bagaimana dialektika adat, agama, dan negara dalam 

mencapai suatu kesejahteraan dan persatuan. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Ada dua cara untuk mengumpulkan data, cara pertama data sekunder (field 

research) kemudian di lengkapi dengan data tertulis baik di perpustakaan maupun 

di media massa yang direkrut, seperti buku digital, jurnal, dan simposium dalam 

youtube yang resmi dan terpercaya. Sementara data yang diperoleh dalam 

lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dilakukan triangulasi 

data dalam arti memilah dan menetralisir data utama dan menyudutkan data yang 

tidak terlalu dibutuhkan atau tidak di rekeng artinya data basa basi yang kadang 

tiba-tiba muncul pada saat wawancara berlansung. 

1. Wawancara 

Menurut sutrisno Hadi, Wawancara adalah penelitian yang berbasis 

dialog, curhat, dan diskusi secara lisan seputar informasi dari sumber.
59

 

Skil yang perlu dimainkan dalam proses wawancara adalah menjadi 

pendengar yang baik sekaligus aktor yang mengarahkan topik 

pembicaraan serta menjaga kestabilan situasi emosional agar wawancara 

berjalan lancar. Wawancara tidak mesti bertemu secara langsung, karena 

fasilitas yang ada seperti handphone bisa dilakukan jarak jauh sekalipun 
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yang paling produktif sebetulnya adalah bersuah secara langsung dimana 

saja nyaman dan strategis. 

2. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti lakukan 

pengamatan secara langsung obyek penelitian dari dekat dengan maksud 

melihat kegitan yang dilakukan. Observasi dilakukan oleh peneliti sejak 

kecil sampai hari ini, tapi khusus dalam penelitian ini, peneliti baru 

menyorot khusus kepemimpinan Kajang dan otoritas politik dalam 

pasanga ri Kajang karena menganggap pemimpin memiliki peran yang 

vital dalam memainkan percaturan politik dan kebijakan menuju 

kesejahteraan masyarakat Kajang. Peneliti terlibat secara langsung jauh 

hari sebelum rencana tesis ini hendak diimplementasikan. Suparlan 

menetapkan sekitar 8 hal yang urgen diprioritaskan dalam penelitian 

yakni, ruang dan waktu, pelaku, aktifitas, fasilitas, fenomena, aksiologis 

fungsi, dan perasaan.
60

 

3. Dokumentasi  

Menurut Sugiyono dokumen merupakan rekam jejak historis yang 

lampau berbentuk rekaman, foto, lukisan, dan sejenisnya.
61

 Sugiyono 

mengarahkan peneliti untuk menziarahi secara tidak langsung terhadap 

kejadian masa lampau, hal ini sangat membantu peneliti melakukan 

analisis perbandingan tarik ulur kemajuan dan kemunduran dalam 

kepemimpinan Kajang serta otoritas politik yang berlangsung sampai hari 

ini dan yang akan datang. 
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E. Instrumen Penelitian 

Peneliti adalah Instrumen penelitian yang paling utama, khususnya 

penelitian kualitatif, peran peneliti dalam operasi penelitian memiliki fungsi 

ganda, yakni fungsi sebagai penganalisis dan fungsi sebagai peneliti sebagaimana 

peneliti pada umumnya. Peran peneliti sebagai instrumen bisa saja bersifat 

subjektif karena dominasi pendapat peneliti terhadap hasil penelitian di lokasi 

penelitian. Secara operasional instrumen penelitian yang siapkan seperti pedoman 

wawancara, yaitu berupa catatan kecil untuk mempermudah peneliti memperoleh 

jawaban sesuai kebutuhan, lembar observasi untuk mencatat poin-poin penting 

yang didukung oleh kamera, rekaman, dan sejenisnya. 

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

Menggunakan analisis Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian 

data, penarikan kesimpulan. penelitian kualitatif yakni mendeskripsikan hasil 

penelitian baik berasal dari informan, observasi, dokumentasi, maupun yang 

bersumber dari literatur kepustakaan. Analisis data Kualitatif terkesan berat 

karena data kualitatif relatif dinamis dan bervariasi antara data dari sumber data 

yang satu dengan sumber data yang lain, jangankan berbeda dari dua sumber 

bahkan ditemukan data yang bertolak belakang secara substansial.
62

 Oleh karena 

itu, dalam melakukan analisis data kualitatif diperlukan potensi dan kapasitas 

yang cukup untuk mengolah dan menganalisis data.  

Teknik yang diterapkan dalam melakukan analisis data setelah 

mengumpulkan semua data menggunakan display oleh Miles dan Huberman 

yaitu: 
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1. Redaksi Data 

Reduksi data adalah aktivitas menetralisir hal-hal pokok, merujuk kepada 

hal-hal yang urgen, serta mencari topik dan substansinya. Redaksi data adalah 

proses untuk pengorganisasian pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan, dan transformasi data, proses analisis data dilakukan lima tahap 

berikut ini: 

a. Mematenkan fokus penelitian 

b. Menata data yang ditemukan 

c. Mengusung ide pengumpulan data berikutnya sesuai temuan-temuan dari 

temuan yang dikumpulkan sebelumnya 

d. Mengembangkan pertanyaan sekaligus memperdalam telaah  

e. Mengeksplorasi sumber-sumber literatur yang relevan  

2. Data Display (penyajian data) 

Dimaksudkan agar data yang sudah terorganisir dan terarah kemudian 

dibentangkan dalam bentuk narasi yang memiliki arti atau sudah mengilustrasikan 

isi data tersebut, sehingga mudah dipahami dan dimengerti. Penyajian data ini 

juga dimaksudkan untuk membentangkan data yang sudah matang berdasarkan 

temuan di lapangan penelitian. Baik melalui observasi, wawancara, maupun 

catatan lapangan lainnya.  

3. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan merupakan proses yang paling penting dari suatu 

penelitian, karena sebagian besar pembaca lebih berfokus pada kesimpulan, 

namun kesimpulan bergantung pada proses dari awal sampai akhir. Secara logika, 

jika pernyataan keliru maka kesimpulan akan keliru pula, penarikan kesimpulan 

sederhananya untuk menjawab rumusan masalah yang dikembangkan menjadi 

tiga pertanyaan berdasarkan fokus penelitian, kesimpulan akan disajikan dalam 
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bentuk deskriptif yang sarat dan padat makna karena akan mewakili secara umum 

dari semua hasil penelitian.
63

 

 Adapun pola pengambilan kesimpulan menggunakan induktif, atau 

analisis logika induktif. Kesimpulan induktif artinya merujuk pada hal-hal yang 

bersifat khusus kemudian merujuk pada kesimpulan yang bersifat umum. Berikut 

ini tahapan dalam melakukan penarikan kesimpulan yaitu: 

a. Membuat ringkasan yang mewakili keseluruhan penelitian secara eksplisit 

b. Menegaskan capaian penelitian dan menguraikan perbedaan-perbedaan 

dengan penelitian yang relevan  

c. Menawarkan hasil penelitian dengan adanya kemungkinan akan peningkatan 

kepada penelitian berikutnya 

d. Mengaitkan hasil penelitian dengan tujuan penelitian 

e. Mengaitkan hasil penelitian dengan menawarkan nilai-nilai penelitian di 

masyarakat dan akademik 

f. Menutup penjelasan dengan menawarkan tujuan dan orientasi penelitian.
64

 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Keabsahan data diuji dengan menggunakan triangulasi data. Triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan terhadap keabsahan data, membandingkan dengan data 

yang ada, menurut Patton dalam melakukan pengujian keabsahan data ada empat 

tahap yakni: 

a. Triangulasi sumber adalah mengevakuasi derajat consensus para intelektual 

suatu informasi yang diperoleh 

                                                           
63

Lihat Riyadi, Penelitian Kualitatif Pendidikan (Malang: PPs IKIP Malang, 1992), h. 9. 
64

Michael Quinn Patton, How to use Qualitative Methods and Evaluation, terj.oleh Budi 

Puspo Priyadi dengan judul, Metode Evaluasi Kualitatif (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2006), h.15. 
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b. Triangulasi metode menggunakan dua cara yakni, melakukan pengecekan 

pada metode yang digunakan dan melakukan pengecekan terhadap penelitian 

yang diterapkan dalam penelitian ini. 

c. Triangulasi peneliti yaitu memanfaatkan peneliti yang lain untuk meyakinkan 

derajat kepercayaan terhadap informan yang diwawancarai 

d. Triangulasi teori adalah melakukan penelitian terkait judul yang sama atau 

relevan dengan menggunakan lintas perspektif.
65
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Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2004), h. 46. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Konsep Kepemimpinan Kajang Perspektif Pappasang  

Konsep kepemimpinan Kajang mengalami perkembangan sebagaimana 

pappasang identik dengan perkembangan ilmu pengetahuan melahirkan makna 

kontekstual sesuai tatanan bentukan sosial, perkembangan pappasang perlahan 

memudar dari keotentikannya, sehingga upaya memelihara nilai keluhuran dalam 

lingkup pappasang melalui lisan, lebih dalam lagi pemeliharaan melalui hati dan 

pikiran sebagai sarana vital memaknai keseluruhan kandungan maknanya. Bunyi 

pappasang  “Nakkaloro barambanga karena pa‟naha-nahaang, nakkaloro bokoa 

karena tassa lalang” terbelah dada karena pertimbangan hati dan pikiran, terbelah 

punggung karena penyesalan. 

1
Pentingnya berpikir sebelum bertindak karena tindakan yang tidak 

meliobatkan akal dan nurani itulah yang menyebabkan tassalalang artinya terjadi 

kontradiksi antara internal dan eksternal secara individu, luka dari belakang dan 

bentuk belahan dada bagian depan merupakan simbol makna pengorbanan 

seseorang pemimpin yang di berikan amanah, miniatur kepemimpinan 

berdasarkan pappasang direpresatisakn oleh struktur tubuh manusia, dimana akal 

dan hati menempati posisi terpenting yang mengendalikan anggota tubuh lainnya.  

1. Sumber Pasang ri Kajang 

Pasang ri Kajang merupakan capaian ilmu pengetahuan para leluhur 

mencakup aspek kehidupan dunia dan akhirat. Capaian tersebut melalui dua jalur, 

pertama jalur patareka‟ artinya jalur pecinta ilmu pengetahuan agama dan kedua 

jalur patuntung artinya penuntut ilmu pengetahuan lokal. Secara epistemologi 

pappasang berasal dari dua sumber yakni: pertama, pesan dari Tumapparetta 
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P. Basi, (65 tahun), Tokoh adat, Wawancara, Kajang, 6 Agustus 2023. 
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artinya pesan dari pencipta dan kedua, pasang dari capaian leluhur patuntung atau 

patula‟ isseng kapanritaang (intelektual lokal) 

a. Pesan dari Tu Mapparetta (Allah) 

Sejak abad 17 ditandai masuknya Islam di Kajang, ciri khasnya dalam 

pengakuan masyarakat Kajang, kuraang sampulo ajusu walaupun pada saat itu al-

Qur‟an dalam bentuk cetakan belum memungkinkan, sehingga hanya melalui 

bentuk lisan, karomah, dan bentuk akhlak mulia. Itulah yang sangat dipelihara 

oleh leluhur kajang, kecintaannya kepada Rasulullah sangat besar bahkan 

menyebut Muhammad tidak sembarangan waktu, misalnya istilah sempe sirento‟a 

Nama Muhammad disebut ketika dua piring kaca ditakutkan pecah akibat 

benturan maka disebutlah sosok idaman tersebut. 

Menurut Puang Basi dengan menyebut oo Muhammad ketika mendengar 

benturan piring diharapkan agar tidak pecah disebutlah oo Muhammad. Peristiwa 

tersebut terdapat tentang etika lisan dan karomah, sementara dalam kaitannya 

dengan kemuliaan akhlak, tidak perlu memperlihatkan kecukupan pada orang lain 

dalam bentuk apapun, nisobbu kariengan tanni sobbu pakkamase-maseang 

artinya disembunyikan kecukupan tidak disembunyikan kesederhanaan.
2
 Adapun 

dalam bentuk pemaknaan mengatakan sumber tulisan al-Qur‟an itu berawal dari 

lisan, bunyi atau suara, maka pesan secara lisan (pasang) lebih tua daripada yang 

ditulis dalam brntuk kitab seperti yang kita kenal hari ini. 

Berdasarkan pengamatan sederhana inilah, lahir pemaknaan pokok al-

Qur‟an dari pappasang pesan atau lisan. Bohe‟ Amma menerapkan pappasang 

sebagai refresentasi sallang atau agama sepanjang agama tidak menggantikan 

kepemimpinan Kajang, arti al-Qur‟an di Kajang bermakna ganda dan kerap kali 

terjadi kesalahpahaman dari luar. Kekeliruan pertama jika pernyataan tersebut 
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P. Basi, (65 tahun), Tokoh adat, Wawancara, Kajang, 6 Agustus 2023. 
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dianalisis menggunakan konteks kekinian, kekeliruan kedua jika menganggap al-

Qur‟an secara substansi ada di atas kertas yang dibukukan, namun makna yang 

mendekati al-Qur‟an di Kajang adalah refresentasi capaian patareka‟ yang 

menuntut ilmu agama dan dipelihara dalam bentuk lisan dan akhlak yang disebut 

tanning nyaha atau nyamang pa‟mae‟ 

“barang gollanjo nateteng, barang tabbu na soeang, tanning kale batena 

angerang pa‟mae‟ Artinya bawalah gula dalam genggaman, bawalah tebu di 

ayunan tangan, biar akhlakmu terasa manis. Pesan di Kajang terdapat juga berupa 

simbol-simbol pohon dan tumbuhan, sehingga dalam menggelar pesta adat kita 

dapat melihat sejumlah buah, misalnya tebu, kelapa, pinang, daun sirih beserta 

simbol lainnya. Itulah yang disebut ayat kauniyah dalam Islam. 

Setelah al-Qur‟an sudah tercatat rapi di atas kertas dan berbagai 

keterangan lengkap dengan hadis, terbukti banyak kesamaan dengan ajaran pesan 

leluhur. Misalnya ajaran kesucian hati dan tanning nyaha, etika lingkungan dan 

karrasa serta kesederhanaan rumah Rasulullah dan keserhanaan rumah orang 

Kajang. Atas keselarasan pappasang dan al-Qura‟an tersebut, keduanya bersatu 

dengan mudah. Berkat adanya al-Qur‟an dalam bentuk cetakan menjadi simbol 

pemersatu Islam, sehingga lisan, tulisan dan pasang adalah tiga sisi yang saling 

menguatkan. 

Walaupun ada yang memaknai bahwa setiap manusia terdapat 

pengejawantahan kalimat Allah dari semua anggota tubuh kaki, tangan, mata, 

telinga, mulut dan hidung. Maksud 10 ajusu makna yang mendekati substansi 

adalah 10 anggota tubuh yang mengejawantah dalam penciptaan tubuh manusia.  

Perkembangan ilmu patareka‟ kemudian sampai pada titik temu antara teks 

dengan  konteks melahirkan konsep 10 ajusu. Pemanfaatan semua fasilitas itu 

dengan kebaikan bagian dari cara menjaga kesucian yang kemudian lahir sebagagi 
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konsep je‟ne talluka sumbajang tattappu artinya menjaga kesucian anggota tubuh 

agar tidak terputus penyembahan kepada Allah. 

Demikianlah pola penyiaran Islam yang sukses sekitar 400 tahun yang 

lalu. Sepanjang belum ada campur tangan kepentingan dan otoritas maka adat dan 

agama selalu damai dan saling membutuhkan. Kepetingan kelompok dan 

kepetingan kelompok lainnya semakin ketat khususnya di kalangan agamawan. 

b. Pasang dari Leluhur 

Pesan dari leluhur disebut pasang amanah atau le‟ba
3
.
4
 Pasang dan wahyu 

dari Allah saling menguatkan pasca Bohe Tomi‟ menerima Islam sebagai agama 

resmi dalam adat Kajang, ia mendapat gelar Bohe Sallang artinya Bohe Islam. 

Sosok Bohe Tomi diyakini kuburan pertama khususnya di pekuburan Benteng 

dekat Rumah Bohe Amma saat ini, Bohe Tomi‟ juga orang pertama dipotongkan 

kerbau ketika wafat, sampai saat ini diterapkan dalam tradisi addangang 

menjelang hari seratus upacara kematian. Bertepatan dengan itu, Janggot Toayya 

menerima syariat ilmu pemotongan kerbau sesuai ajaran Islam, baca kalatting dan 

katimboang Tau atau ilmu pernikahan resmi diterima dalam adat Kajang setelah 

Janggo Toa di utus ke Luwu selama tiga tahun attareka sallang artinya menuntut 

ilmu agama. 

Sejak itulah pasang ri Kajang mengenal al-Qur‟an dan Nabi serta ajaran 

je‟ne talluka sumbajang tattappu‟ lewat jalur tasawuf Dato Tiro dan guru besar 

penyiar Islam di Nusantara. Ilmu syariat, rukun Iman dan rukun Islam melalui 

Janggo Toa, Janggot ToJarra, dan Toa Sara Daeng Mallipa.
5
 Jauh sebelum Islam 

resmi di Kajang, ilmu tentang eskatologi boting langi sudah dikenal termasuk 

                                                           
3
Le‟ba‟ artinya sudah diterapkan sejak leluhur, bisa juga bermakna hasil kesepakatan 

yang tidak bisa dirubah dari identitasnya baik itu aturan, perintah, maupun larangan. 
4
K. Udding (77 tahun) Pimpinan tutoa Sangkala, Wawancara, Kajang, 29 Juni 2023. 

5
Abdul Haris Sambu, Sejarah Kajang, (Cet. I;Yayasan Pemerhati Sejarah: Yogyakarta, 

2016), h. 24-26. 
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ilmu pengetahuan alam paratihi bumi bagian bawah lewat jalur cerita pesan 

leluhur yang berwajah mistik. Misalnya konsep kedatangan manusia di Bumi 

Kajang mengendarai burung emas yang terbang dari boting langi‟ kedua sayapnya 

membentang di timur hingga barat.  

Kajang lahir sebagai nama yang diambil dari kata akkuajang artinya 

burung terbang, ada juga yang mengatakan diambil dari kata akkajariang artinya 

awal kejadian.
6
 Secara tidak langsung kata Kajang erat kaitannya dengan burung 

terbang, hanya saja, lambang ini tidak begitu fenomenal sebagai simbol 

kepemimpinan Kajang, karena makna dan asal kata Kajang masih dalam ruang 

penafsiran. Berbeda dengan simbol negara, diketahui konsep lambang burung 

garuda negara Indonesia, Sultan Hamid II juga terinspirasi oleh peristiwa burung 

terbang dalam mitologi kuno agama Budha kendaraan Dewa langit.
7
  

Secara tidak langsung, kepemimpinan Kajang mengadopsi simbol garuda 

identik dengan simbol negara Indonesia, berangkat dari mitologi kuno agama 

Budha dan inforrmasi wahyu menjadi kesepakatan bersama. Tidak bisa dipungkiri 

dalam sastra lisan kitab Weda memungkinan adanya genetik dengan sastra lisan 

pasang ri Kajang sebelum mengenal tulisan dan masuknya Islam di kajang, 

karena praktik pra Islam di Kajang hingga saat ini memiliki banyak kesamaan 

dengan praktik agama Budha.Terlepas dari kesamaan simbol garuda dan burung 

terbang di atas, demikian pula dalam Islam. Burung terbang dari langit itu, lebih 

sering disebut jelmaan malaikat jibril saat membawa wahyu dari langit.  

Berdasarkan tinjauan historis dan analisis di atas, pasang ri Kajang 

memiliki sumber yang bervariasi. itulah sebabnya pola hidup sosial, pola 

                                                           
6
Samiang Katu, Pasang ri Kajang:Kajian Tentang Akomodasi Islam dengan Budaya 

Lokal di Sulawesi Selatan, (Cet. I;CV BERKAH UTAMI:Makassar, 2001), h. 59. 
7
Femi Eka Rahmawati, Meneroka Garuda Pancasila dari Kisah Garudea: Sebuah Kajian 

Budaya Visual,(Cet. I; UB Press:Malang, 2019), h. 18. books.google.co.id  Diakses Minggu 13 

Agustus 2023. 
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hubungan ritual dan khususnya konsep kepemimpinan Kajang mengintegrasikan 

tiga aspek, yakni ajaran leluhur dan ajaran Islam sufi, Adapun konsep negara 

sebagai wadah pemersatu lahir merekrut keseluruhan budaya dan agama, sehingga 

demokrasi Lah yang bisa menyatukan ide dan konsep kepemimpinan yang 

berbasis lokal. 

1. Ammatoa (Bohe’ Amma) 

Ammatoa merupakan istilah yang merujuk kepada seorang bapak tua dan 

wilayah di Kecamatan Kajang khususnya dalam wilayah kepemimpinan adat. 

Nama-nama Bohe Amma yang pernah menjadi Ammatoa di Kajang. 

1. Bohe‟ Tomi‟ (Bohe Sallang) 

2. Bohe‟ Pairing (Tu na Pe‟goloa Tedong) 

3. Bohe‟ Bilang  

4. Bohe‟ Baddu (Amma Buta) 

5. Bohe‟ Pedo‟ 

6. Bohe‟ Ta‟bo‟ (di Pangi) 

7. Bohe‟ Palli‟ (ri Tombolo) 

8. Bohe‟ Sampo‟ (ri Pangi) 

9. Bohe‟ Soba‟ (ri Tombolo) 

10. Bohe Sembang (ri Benteng) 

11. Bohe Cacong (ri Benteng) 

12. Bohe Nyonyo‟ (ri Benteng) 

13. Bohe Bekkong  

14. Bohe Palasa (ri Benteng)  

Nama-nama di atas belum mewakili semua pimpinan adat karena 

keterbatasan peneliti terdahulu sampai saat ini, dikarenakan adanya keyakinan 

dalam masyarakat Kajang untuk menjaga etika penyebutan nama Bohe Amma  



66 
 

 

 

secara langsung. Struktur nama Ammatoa di atas dimulai dari tokoh penganut 

agama pertama di Kajang yang diberi gelar Islam yakni Bohe‟ Sallang. Kata 

sallang dalam dialek konjo artinya Islam, representasi keislaman dikemas ke 

dalam budaya Kajang disebut sallang batu dan sallang katauang/nipassalang. 

Budaya sallang batu artinya menggosok ujung gigi bagia atas dengan 

menggunakan batu hingga rata dan budaya sallang katauang mengkhitan atau 

sunat sebagai proses pengislaman yang digelar dalam pesta adat.  

Sallang batu salah satu simbol keagamaan yang mudah dilihat secara 

langsung masyarakat Kajang yang memiliki gigi depan bagian atas rata bekas 

gosokan sallang batu. Para peneliti belum berhasil mengungkap nama Bohe 

Amma yang memimpin pra Islam, bahkan susunan toko Bohe‟ Amma di atas 

kerap kali disalah pahami dengan anggapan Bohe Tomi‟ sebagai manusia tertua di 

Kanjang berdasarkan kuburan pertama yang dijadikan sentral di pekuburan dusun 

Benteng sebagai kubur tertua, namun di wilayah lain banyak kuburan tua seperti 

di Batu Panoang, di Bukit Sampaga Tutinroa Baruganna, di Lassang dan 

pekuburan pa‟rasangengi lau‟ sekitar dua kilo sebelah timur rumah kediaman 

Bohe Amma. 

Proses islamisasi di Kajang merupakan jalur pengaruh Islam membentuk 

konsep kepemimpinan Kajang, secara filosofis, Bohe Amma mengasumsi 

pemikiran mistik, bertepatan dengan itu, Islam yang ditawarkan oleh tu panrita 

lewar jalur tasawuf berjalan mulus karena memiliki relasi dan kemiripan 

memahami dunia dan eskatologi. 

Alkaisar mengungkapkan bahwa gelar Ammatoa merupakan apresiasi 

Kerajaan Gowa kepada tokoh utama di Kajang. Keahlian media pengobatan 

tradisional sanro dan perannya sebagai penasehat pa‟la‟langang sehingga 
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dituakan.8 Jika ditarik satu benang merah dari awal konstruk historis, terbentuknya 

gelar Ammatoa bukan hanya pengakuan dari dalam saja, melainkan pengakuan 

lintas kerajaan tellu boccoe tiga pucuk kerajaan di Sulawesi, Bone, Luwu, dan 

Gowa.9 

Pengakuan itu lahir dari kepiawaian Ammatoa memberikan nasehat kepada 

tiga kerajaan tersebut di atas. Ammatoa diperankan oleh individu yang berbeda-

beda, pada saat tertentu misalnya Ammatoa diidentikkan dengan sanro, namun 

pada waktu yang lain, Ammatoa diidentikkan dengan seorang pemimpin. Sesuai 

kecenderungan seorang Ammatoa pada intinya merangkap sebagai ayah atau 

orang tua dan Anrong sebagai Ibu yang mendampingi Ammatoa mengurusi 

struktur pimpinan atau Galla. 

Salah satu kontribusi Ammatoa dengan Bone, dan Luwu adalah sebagai 

penasehat
10

 Makna kata Amma dan pemimpin beda jauh dan bukan hanya 

bergeser, melainkan lebih dari itu. Dari sekian banyaknya peneliti yang 

menggunakan kata pemimpin kepada Ammatoa belum menunjukkan makna 

sesungguhnya yang tersirat secara fenomenologis. Pergeseran makna Ammatoa 

dengan pemimpin dari konstruk ideologi yang terbangun menunjukkan suatu 

perubahan dari konsep kekeluargaan ke konsep politisi.  

2. Nama-nama Anrongta di Kajang  

Kepemimpinan Kajang selama 40 tahun dipimpin oleh Anrongta Bohe‟ 

Bungko Minasa seorang perempuan bersejarah, walaupun yang dominan 

menduduki kepemimpinan adalah laki-laki. Dari struktur nama-nama Anrongta 

dan Bohe Amma digantikan oleh anak dan kemanakan, satu rumpung keluarga tau 

                                                           
8
Alkaisar Jainar Ikrar S.H., M. Si (34 tahun) Dewan perwakilan daerah Bulukumba, 

Wawancara, Kajang 6 Mei 2023. 
9
Abdul Haris Sambu, (56 tahun) Dosen dan Penulis Sejarah Kajang, Wawancara, Kajang 

23 April 2023. 
10

Abdul Haris Sambu, Sejarah Kajang, (Cet. I;Yayasan Pemerhati Sejarah: Yogyakarta, 

2016), h.  
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kintarang turunan purnama yang menyinari. Bohe‟ Bungko (neneknya Bohe‟ 

Gale‟ K Basi‟ cucu dari Bohe‟ Gale‟. 

1. Bohe‟ Bungko (40 tahun jadi Bohe Amma sekaligus Anrong) 

2. Bohe Minasa (Mamanya Bohe Gale‟) 

3. Bohe‟ Canda‟ / Kura 

4. Bohe‟ Donggong 

5. Bohe‟ Naji‟ 

6. Bohe Ba‟era 

7. Bohe Nanro 

8. Bohe Bajinong 

Nama Anrong di atas hanya sebagian kecil yang diungkap oleh peneliti 

karena keterbatasn data dan hambatan karena adanya nilai etik menyebut-nyebut 

nama tokoh besar, sementara Anrong seharusnya jauh lebih banyak dibandingkan 

Bohe Amma, karena satu Bohe Amma didampingi oleh dua Arong dalam struktur 

adat Kajang. Konsep Kepemimpinan Kajang Ammatoa dan Anrong yang 

dibangun oleh masyarakat Kajang menunjukkan pada seorang ayah (Amma) dan 

ibu (Anrong) secara filosofis konsep kepemimpinan tersebut bercermin pada alam 

semesta langit dan bumi. Menurut Toa Malang, konsep itu sebagai falsafah simbol 

pasangan bumi dan langit, kasappeang
11

 ketika langit dan bumi hendak di 

pisahkan, bumi lebih luas dabandingkan langit, itulah yang menjadi sebab 

sehingga terberbentuk gunung ketika bumi di kerutkan. Di angkatnya langit 

sebagai pa‟la‟langgang artinya tempat bernaung. 

 Perempuan mendapat ruang besar dalam menduduki kepemimpinan 

Kajang menandakan nilai kesetaraan dapat dilihat secara langsung, sehingga 

                                                           
11

Kasappeang merupakan istilah dialek konjo yang artinya (terpisah dari pangkalnya) 

setiap unsur memiliki pangkal atau bahan material dasar, misalnya debu dari tanah, tanah dari 

sekumpulan material yang melebur dan seterunya.  
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kemuliaan bagi perempuan dijungjung tinggi sebagaimana laki-laki. Istilah Amma 

disandingkan pada langit berperan sebagai pala'langan artinya tempat bernaung. 

Sementara itu, penulis kurang sependapat dengan Abdul Haris Sambu penulis 

sejarah kajang yang beranggapan bahwa asal kata Kajang dari bahasa melayu 

yang artinya bernaung, beranggapan bahwa inilah makna yang mendekati 

kebenaran. Justru itulah makna yang jauh dari kebenaran, karena relasi Kajang 

dengan Johor di Kuala lumpur tidak ditemukan genetiknya baik dalam pasang 

maupun dalam literatur. Adapun versi lain dari akar kata akkajariang artinya awal 

kejadian dan ada pula versi lain Kajang berasal dari kata akkuajang artinya 

terbang. Dari analisis empat versi di atas, penulis menemukan kesimpulan tidak 

sama dengan kesimpulan yang ditarik oleh penulis sejarah Kajang yang 

mengaitkan dengan pohon besar yang ada di Johor Kuala Lumpur Malaysia.
12

 

 Perbedaannya adalah peneliti menemukan makna pa‟la‟langang artinya 

tempat bernaung dari langit, karena itulah Bohe Amma disebut pa‟la‟langang, 

adapun kata akkuajang artinya terbang itu berkaitan dengan peristiwa setelah 

penciptaan atau tuppare, saat ini Tupare menjadi sebuah nama kampung di Desa 

Malleleng yang dinaungi oleh Tanah Towa sebelum pemekaran besar-besaran. 

Langit sebagai representasi seorang ayah dan bumi representasi seorang ibu 

sebetulnya sudah terungkap oleh Maulana Jalaluddin Rumi dari sisi filosofis. 

Istilah anrong di sandingkan pada bumi, tanah yang ditumbuhi hutan berperan 

layaknya ibu menjaga stabilitas air kehidupan dan keseimbangan ekosistem 

lingkungan hidup, dari bangunan paradigma inilah, Kajang mencintai alam 

terutama hutan layaknya mencintai seorang Anrongta atau ibu kita, termasuk jalan 

tidak beralaskan kaki adalah bagian keharmonisan pada ibu yang tidak perlu 

dianggap kotor.  

                                                           
12

Abdul Haris Sambu, Sejarah Kajang, (Cet. I;Yayasan Pemerhati Sejarah: Yogyakarta, 

2016), h.11-13 
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Pertanyaan siapa manusia pertama di Kajang sebetulnya belum bisa 

dibuktikan secara faktual, walaupun ada yang mempercayai bahwa Pu‟Tamparang 

dan Pu‟ Minanga adalah manusia pertama itu. Tapi nyatanya gelar Pu‟ 

berkembang di tanah Bugis misalnya Bone, Wajo dan sekitarnya, kemudian 

Tamparang artinya laut dan minanga artinya hilir, asumsi ini besar kemungkinan 

karya legenda rakyat yang disampaikan secara lisan, yang saat ini diasumsi oleh 

para peneliti yang mesti dianalisis dengan teliti. Cerita rakyat yang disampaikan 

secara berulang-ulang perlahan tumbuh dalam ilusi akhirnya menjadi bagian dari 

kebenaran. 

Termasuk Bohe Tommi/Tomi juga perlu dievaluasi kembali, yang 

sosoknya selalu dikaitkan dengan Bohe Amma pertama di Kajang, padahal Bohe 

Tomi hanya diakui sebagai kuburan pertama di Dusun Benteng sekaligus pemeluk 

Islam pertama, sementara itu, ada banyak kuburan tua seperti pekuburan di 

Sampaga dan pekuburan di Ma‟ji‟ji‟ hutan adat bagian timur. Adapun Bohe 

Amma zaman kuno tidak dikubur, tapi menghilang biasa disebut sajang a‟lampa 

batang kale‟ artinya bangkit bersama jasadnya, berdasarkan kepercayaan 

masyarakat setempat yang ditandai makam tanpa diberi batu nisan sampai hari ini 

banyak kuburan tanpa batu nisan yang tetap disiarahi. 

 Manusia pertama di Kajang masih dalam ruang misterius atau luar nalar, 

tidak mungkin Allah menciptakan Nabi Adam di setiap sudut bumi melainkan 

hanya satu kali, itu yang diyakini oleh umat Islam. Tapi Allah menciptakan Nabi 

Adam yang tanahnya diambil dari setiap penjuru bumi dan jenis tanah yang 

berbeda-beda, apakah Kajang bagian dari penjuru bumi yang diambil tanahnya, 

itu masih dalam misteri wahyu. Terlepas dari konsep Ammatoa dan Nabi Adam di 

atas, peneliti hanya menemukan konsep yang selaras, karena sepanjang sejarah 

manusia, Nabi Adam belum pernah dikatakan bapak Presiden atau bapak 
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Kerajaan, melainkan sebagai Bapak manusia, sedangkan Ammatoa bapak suku 

Kajang. 

 Itulah sebabnya Bohe Amma dipanggil Ammatoa, bukan pammarenta, 

karena pammarenta di zaman kolonial dipahami suka memerintah secara paksa 

dan kurang manusiawi, ketika pembuatan jalan raya di Kajang dan sekitarnya 

belum pakai alat bantu dan bahkan belum ada upah atau gaji, mulai dari menggali 

lereng bukit hingga menimbung rawa tanah becek dengan cara manual
13

 

pengangkatan pemerintah saat itu diukur dari seberapa kuat berpengaruh dan 

ditakuti.
14

 Membaca kondisi sosial tahun 90-an. Memang keadaan yang 

memungkinkan seperti itu, selain masyarakat yang sulit diarahkan, otoritas dan 

wewenang masih dipegang penuh oleh pemerintah secara otoritatif.  

Secara bijak anak atau cucu Bohe‟ Amma tidak pernah menggunakan kata 

pemimpin saat bertanya misalkan, dengarkan pemimpin kita, karena makna 

pemimpin itu identik dengan desa, RK, RW, Dusun, dan sejenisnya. Tapi jika 

anak atau cucu mengatakan dengarkan pesan Bohe‟ Amma, maka itulah makna 

yang sesungguhnya dalam konsep kepemimpinan Kajang, sehingga Bohe‟ Amma 

memanggil nak, ampungku atau cucuku dalam kesehariannya karena ia 

memposisikan dirinya sebagai bapak atau ayah.  

Seorang peneliti misalnya 18 tahun yang lalu 2005 Pawennari Hijjang 

menggunakan istilah Ammatoa yang dimaknai sebagai nama pemimpin komunitas 

adat Kajang, penggunaan kata tersebut belum tepat, walaupun sudah dijadikan 

referensi dan standar ilmiah oleh sebagian besar peneliti seputar Kajang. 

 Berdasarkan pengakuan Ammatoa dan kepercayaan yang dibangun dalam 

pasang ri Kajang, bahwa semuanya berasal dari kamase-masea, “battu kunni 

ngase jintu mingka nipalampai ansulukang ka kunni nukamase-maseaji 

                                                           
13

Pangangganro, (88 tahun) Wawancara, Pemangku adat, 5 Juni 2023. 
14

Malang, (85 tahun) Wawancara,  mantan kepala dusun, Desa Batunilaumg, 1 juni 2023. 
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nima‟ringang” artinya semua asalnya dari pakkamase-maseang, pakamase-

maseang ada disini. Tapi diizinkan mereka keluar karena di sini yang diizinkan 

Cuma yang bersahaja atau kamase-mase. Makna yang tersirat dalam pesan leluhur 

relatif bervariasi, sehingga peneliti kesulitan mengambil pernyataan yang bisa 

mewakili makna yang dimaksud. Hanya saja, kepadatan makna yang tersirat 

dalam pesang ri Kajang di atas mengarah pada satu titik yang berdekatan. 

 Misalnya “nganro” doa untuk seluruh alam beserta isinya ritual tersebut 

dinamakan andingingi kampong artinya mendoakan seluruh kampung agar diberi 

kesejukan. Makna lain dari kata semuanya berasal dari kamase-masea dan yang 

diizinkan disini adalah yang bersahaja, merujuk pada perjanjian Allah dengan 

hambanya (Bohe Amma) dalam pasang ri Kajang disampaikan oleh K. Duppa 

Cabo bahwa. 

 “Hattunna ni papile Bohe ri Tu Mapparetta, anterea lanu pakkalei? 

nakua i Bohe anjorengan pi nakke kukkale suruga, punna anre ku urang 

kamase-mase ri lino kale-kalengku to‟mo”  

Artinya:  

Ketika Allah menawarkan kepada hambanya Bohe, kehidupan yang 

bagaimana kamu inginkan? Bohe memilih yang kamase-mase sederhana 

karena kemewahan surga adalah pakaian akhirat, jika tidak ada yang 

sanggup sederhana bersamaku, sendiri pun aku jalani.
15

 

 Memahami konsep kepemimpinan Kajang perspektif pappasang ada dua 

poin. Pertama, konsep kekeluargaan dan yang kedua konsep pakkamase-

maseang. Masyarakat memanggil ayah atau Amma dan ayah memanggil anak 

kepada warga masyarakatnya layaknya anak dan cucu ampungku. Bohe Amma 

memposisikan dirinya sebagai orang tua secara universal, baik yang diizinkan 

hidup dibelahan dunia secara universal maupun di dalam kawasan adat kamase-

masea. Bohe Amma selaku bapak atau ayah tentunya ada Anrong sebagai Ibu. 

 Anrong artinya Ibu, jika ditambah kata ta menjadi anrongta artinya Ibu 
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K. Duppa Cabo, (80 tahun) Wawancara, Tokoh adat, Kajang 10 Juni 2023. 
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kita. Anrongta bisa menjabat sebagai Bohe Amma sekaligus anrong, tapi Bohe 

Amma tidak bisa menjabat sebagai anrongta. Konsep kepemimpinan Kajang 

dalam bingkai leluhur terbentuk secara natural dan terikat sebagai satu rumpung 

keluarga kecil kemudian berkembang semakin besar dan meluas ke berbagai 

wilayah. Pasang ri Kajang tentang perkembangan mengatakan “Sape solo Ambon 

Ternate Tambelu Tambora Kaile Selaparang” Nama daerah tersebut tidak asing 

bagi masyarakat Kajang, selain dianggap memiliki hubungan erat persaudaraan 

juga memiliki hubungan para leluhur, hanya saja fase ini belum bisa dipastikan 

pada abad ke berapa dan apa makna yang ingin disampaikan oleh leluhur, peneliti 

hanya menemukan kemiripan bahasa dari segi penuturan dialek antara Ambon, 

Ternate dan Sape bagian Bima. 

Perkembangan penduduk kemudian masing-masing mencari jalannya, 

sehingga mereka yang memilih hidup berpindah-pindah nomaden dan merantau 

sampai menetap di perantauan imigran. Ungkapan nilai pemersatu dalam sastra 

pappasang oleh Puang Basi, “rua-rua ki sianak, kitakkahuru‟ bintoeng se‟re ro 

moncong se‟re bangkeng sallatang, lalopi nakku ki sicini tassikali” Artinya 

persaudaraan kita menebar seperti bintang satu di ujung Moncong dan satu di 

ujung Sallatang, perjumpaan kita saat kerinduan sudah tak terbendung lagi.
16

 

Mengamati pola pikir dan cara merespon masyarakat Kajang kepada orang 

baru yang masuk di wilayah adat, mereka kerap kali mengamati asal dari mana 

saudara kita ini, istilah kasappeang artinya penciptaan. Misalnya, jenis buah-

buahan jika ia keluar dari pohon pisang maka ia disebut loka dan jika ia keluar 

dari jagung maka ia disebut Baddo‟ tapi semuanya saudara yang harus kita 

perlakukan sebagaimana keluarga, itulah prinsip makna ki takkahuru bintoeng 

artinya kita ditebarkan layaknya bintang di langit. 

                                                           
16

Puang Basi, (65 tahun), Tokoh adat, Wawancara, Kajang, 6 Agustus 2023. 
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3. Sifat Dasar Kepemimpinan Kajang 

Disebutkan dalam pappasan  adalah rua talassaraeng tallu talakkalalisang 

Artinya dua sisi tak terpisahkan tiga sifat dalam satu kepribadian. Dua sisi yang 

tidak terpisahkan adalah kekurangan dan kelebihan, Sebaik-baik pemimpin ia 

tidak bisa lepas dari kekurangan, secara tidak langsung pesan tersebut 

memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan pendapat dan kritikan 

dalam tradisi abborong artinya musyawarah. 

Itulah yang dibangun oleh Abu Bakar saat pemnyampaikan pidato 

pertamanya di atas mimbar ketika pertama kali mendapatkan amanah sebagai 

pemimpin umat Islam kala itu. Lalu konsep tersebut diperkaya oleh Nurcholis 

Madijid dan Ali Sariati mengamati dialektika umat dan imam di kalangan Islam, 

nilai ketaatan terhadap pemerintah tidak bisa dipisahkan dengan nilai kritis yang 

dibangun dalam konsep musyawarah. Sekalipun model kepemimpinan karismatik 

disandingkan dengan Bohe Amma, namun disisi lain terdapat indigenous 

demokrasi. 

Adapun tallu talassaraeng artinya dua sisi tak terpisahkan tiga sifat dalam 

satu kepribadian, merujuk kepada elektabilitas dan kapasitas seorang pemimpin 

diantaranya adalah: 

a. Macca na Lambusu artinya intelektual dan amanah 

Elektabilitas seorang pemimpin merupakan aspek yang paling tinggi, 

yakni keterpilihan seseorang pada posisi depan untuk memberikan contoh serta 

pada posisi belakang untuk memberikan dorongan dan posisi di tengah untuk 

memberikan fasilitas dan motivasi. Contoh konkrit Bohe Amma pada posisi depan 

dapat dilihat secara langsung kesederhanaan rumahnya yang sulit dibedakan 

dengan ukuran rumah warga sekitarnya, termasuk penampilan dan karakteristik 

sosialnya menyatu bersama masyarakat. 
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Pada umumnya seorang pemimpin dituntut memberikan kesejahteraan 

bagi masyarakat, mengamati kondisi sosial, problem sosial menuntut skil yang 

multi peran sesuai jenis masalah yang akan diselesaikan. Kecerdasan dan 

kejujuran tidak terpisahkan dalam diri seorang pemimpin yang disebut macca na 

lambusu. Kecerdasan berpikir dan bertindak selalu dipadukan dalam konsep 

kepemimpinan Kajang, karena yang diprioritaskan adalah persoalan akhlak dalam 

bingkai pakkamase-maseang kemudian didukung oleh kecerdasan dan kesabaran.  

b. Barani na gattang artinya berani dan tegas 

Keberanian dan ketegasan adalah cerminan dari nilai pertama di atas, 

setelah memiliki pengetahuan macca dan kejujuran lambusu, keberanian dan 

ketegasan akan tetap teguh berpendirian, dalam pasang ri Kajang mate ni 

santanggiki punna kana tojeng nipakkabiangi mingka punna batu ta‟lengga-lenga 

ni pammenengi mate rahanggannaki balena tedonga. Artinya jika ucapan benar 

pegangan maka yang diperjuangkan maut membawamu pada kenikmatan, tapi 

jika dasar pijakan yang tidak kuat pendirianmu, perjuanganmu akan berakhir 

terinjak dibawah telapak kaki hewan. 

Berani dan tegas memiliki kemiripan dengan konsep siri‟ na pacce yang 

sering terungkap dalam prinsip masyarakat Bugis Makassar, sementara prinsip 

dalam Islam ini lebih dekat pada jihad berjuang di jalan Allah. Lebih 

signifikansinya bisa dimaknai sebagai simbol appa sulapa dari segi karakteristik 

individu. Misalnya, sabbara, gattang, lambusu, na pesona. sabbara, lambusu, na 

pesona. Kesabaran, ketegasan, kejujuran, dan kebijaksanaan. 

c. Sabbara na pesona artinya sabar dan tawakal 

Sabar dan tawakal ketika situasi buruk dan berusaha mencari solusi, dua 

sifat ini saling melengkapi, sabar tapi bukan berhenti atau menyerah, melainkan 

berusaha sabar menyelesaikan perkara hingga tuntas. Inilah yang disebut 
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elektabilitas seorang pemimpin mesti memadai sehingga ia memiliki tingkat 

keterpilihan yang cukup di mata masyarakat. Pasang ri Kajang mengatakan 

sabbarayya laku tubuh sannang laku pa‟mae‟ sagala tau na jului salassarenna. 

Artinya semayamkan sabar dalam tubuhmu, aktualkan kebijaksanaan saat 

bertindak karena kamu akan menemukan perbedaan perspektif di kalangan 

manusia. 

Analisis Kahar Muslim mengamati prosesi pengangkatan Ammatoa 

kurang lebih seperti peristiwa Qabil dan Habil yang langsung diijabah oleh Allah 

bukan ditetapkan oleh Nabi Adam as sebagai seorang ayah.
17

 Analisis tersebut 

sudah digantikan oleh metodologi demokrasi, termasuk konsep kerajaan sudah 

tidak mendapatkan ruang dalam negara saat ini, apalagi konsep khilafah yang 

masih sering berkembang menghantui demokrasi. Lain halnya dengan konsep 

kepemimpinan Kajang yang secara tidak langsung membangun demokrasi dari 

pelosok yang disebut indigeneous demokrasi. 

Menurut Kahar Muslim, dulu seseorang menjadi Ammatoa karena 

anugerah, artinya tidak dipilih oleh manusia dan tidak diketahui bagaimana syarat 

secara khusus untuk menjadi Ammatoa karena itu hak prerogatif Allah, kecuali 

persyaratan secara umum saja yakni orang yang baik. Jika kepemimpinan Kajang 

sukses biasanya ditandai oleh melimpahnya buah-buahan, hewan ternak beranak 

pinak, ikan-ikan melimpah di laut dan di sungai serta cuaca membaik.  

Tapi jika kepemimpinan Kajang tidak berkah, maka dalam pasang ri 

Kajang dituturkan appammatuangi dongi‟a appammatuangi balahoa adidi raung 

kajua artinya hama burung pipit menyerang habis padi dan hama tikus semakin 

rakus, serta daun-daun menguning berguguran
18

. Bahkan menurut pesan yang 

                                                           
17

Kahar Muslim (63 tahun) Mantan kepala Desa Tanah Towa dan DPRD, Wawancara, 

Kajang, 10 Mei 2023. 
18

Kahar Muslim (63 tahun) Mantan kepala Desa Tanah Towa DPRD, Wawancara, 

Kajang, 10 Mei 2023.  
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disampaikan oleh Puang Basi‟ bahwa dalam pesan leluhur dituturkan rie se‟re 

hattu na nipatangtangpi batanna parea na tanna kanre balaho tanna pitto dongi‟ 

artinya, ada satu masa jika batang padi tidak digenggam maka tikus akan melahap 

batangnya dan burung pipit akan mematuk gabahnya.
19

 

Dua makna pesan leluhur di atas yang disampaikan menunjukkan 

peristiwa alam yang ditandai oleh gagalnya pemimpin menerapkan amanah dan 

nilai-nilai pasang sehingga berbagai kondisi lingkungan tidak bersahabat, dari 

pola kepemimpinan Kajang ini, seorang pemimpin memiliki peran penting bukan 

hanya mengurusi tatanan sosial dan hukum, melainkan ada hubungan horizontal 

dengan kekuatan alam yang biasa disebut barakkana artinya keberkahan dalam 

kepemimpinan sehinga tidak ada masyarakat yang kelaparan. 

Pesan yang lain terkait kepemimpinan dalam pasang ri Kajang bahwa rie 

se‟re hattu na nipasampei baju kalompoanga artinya ada satu masa baju 

kebesaran tidak sanggup lagi dipakai sehingga baju kebesaran tersebut hanya 

tersimpan di atas gantungannya.
20

 Muatan pertama dari pesan tersebut 

mengingatkan tentang waktu dan ketidak sanggupan para pemimpin mengenakan 

pakaian kebesarannya. Mengamati waktu yang di maksud menunjukkan dua 

peristiwa yang berbeda. 

Peristiwa pertama pertanggungjawaban di dunia dan peristiwa kedua 

pertanggungjawaban di hadapan pencipta. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa 

pemimpin bukan perkara kecil, sebab menyandang baju kebesaran dan wewenang 

manifestasi kekhalifahan. Tidak sepantasnya pemimpin dijadikan sebagai laharan 

rebutan bagi mereka yang menyadari secara substansial. Tapi lewat perenungan 

panjang dan kematangan berpikir menjalankan kewajiban layaknya khalifah atau 

pemerintah. 
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Puang Basi, (65 tahun), Tokoh adat, Wawancara, Kajang, 6 Agustus 2023. 
20

K. Padu, (75 tahun) patungtung, Wawancara. Kajang,  5 mei 2023) 
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Hanya karena persoalan kondisi negara yang sedang disintegrasi 

perpolitikan, sehingga masyarakat adat terkontaminasi dengan peristiwa tersebut, 

bahkan mengakibatkan degradasi sosial khususnya dalam ruang lingkup 

kepemimpinan. 

4. Status Sosial di Kajang 

Sebelum putra Kajang menduduki kursi kebesaran, terlebih dahulu dilihat 

latar belakang perilaku keluarga mulai dari kakek hingga perilaku keluarga 

dekatnya, hal ini sangat penting sehingga menjadi pertimbangan utama dalam 

memilih seorang pemimpin khususnya dalam konsep kepemimpinan Kajang. 

Hasil penelusuran akan memungkinkan adanya dua hal, jika yang terekam jejak 

perbuatan keluarga adalah kemuliaan atau kebaikan, maka Bohe Amma 

memberikan dukungan dan doa persaksian dunia hingga akhirat.  

Sebaliknya jika putra Kajang yang hendak menduduki kursi 

kepemimpinan terdapat pelanggaran adat, pelanggaran sosial, dan pelanggaran 

lainnya, maka Bohe Amma tidak menyaksikan dan tidak menghadiri setiap pesta 

yang dilakukan, sampai ia mengeluarkan upah sebagai denda atas perlakuannya. 

Demikian pula seluruh struktur jajaran gallarang struktur adat. Pelanggaran yang 

dilakukan oleh satu orang berdampak pada keluarga besar dan keturunannya yang 

akan berpotensi menjadi pemimpin nantinya untuk menduduki kebesaran, bahkan 

dalam strata sosial ia termarjinalkan karena dianggap pembangkang dalam 

pandangan adat. Pemimpin sudah direncanakan jauh sebelum sosoknya lahir.  

 Minimnya pendidikan pada zaman dahulu yang secara formal belum ada 

di Kajang pada abad 18 M. Potensi lahirnya pemimpin tidak jauh dari rumpun 

keluarga yang terpelihara secara adat, keturunan tersebut biasa disebut tuhuseng 

patau artinya keturunan yang memanusiakan manusia, tuhuseng taukkintarang 
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artinya keturunan yang memberikan ilmu cahaya purnama
21

, tuhuseng 

pa‟la‟langang artinya keturunan yang ditempati bernaung atau berteduh, dan 

tuhuseng bohe‟ artinya putra daerah. 

 Adapun jenis keturunan yang kurang terhormat dan tidak memenuhi syarat 

menduduki kepemimpinan di Kajang adalah tuhuseng urang-urang artinya 

keturunan ata, setiap daerah memiliki kelas sosial yang bertingkat-tingkat sesuai 

pola bentukan sosial dan kepercayaan masyarakat tertentu.  

a. Ata 

Masyarakat kelas paling rendah di Kajang adalah ata, karena keturunan ata 

memiliki jiwa budak, suka mengemis, pemalas, bahkan jiwa raganya rela 

kehilangan untuk menyelesaikan perkara. Wajar saja, jika pola hidup demikian 

tidak bisa dikategorikan sebagai kelas tinggi atau karaeng untuk menjadi 

pemimpin. 

 Jika keturunan ata ingin mencapai derajat keturunan karaeng,maka 

mereka harus merubah pola pikir dan pola hidupnya sebagaimana pola pikir 

karaeng, yakni hidup mandiri, kerja keras, punya reputasi, bermartabat, hingga 

punya otoritas. Syarat yang harus ditempuh oleh keturunan ata untuk menjadi 

karaeng adalah harus merubah pola pikirnya, setelah pola pikir dicapai, ata 

menyiapkan sejumlah uang dan menghadirkan pemerintah beserta majikannya 

yang selama ini menghidupi keturunannya sebagai bentuk peresmian menjadi 

karaeng.  

 Sebetulnya, ata terbentuk hanya persoalan ekonomi, kebodohan, 

kemalasan, hingga derajatnya turun menjadi budak yang saat ini banyak 

ditafsirkan secara liar. Misalnya, karena takdir, padahal ata bisa naik menjadi 

karaeng dan karaeng bisa turun jadi ata. Kepemimpinan Kajang memiliki aturan 
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K. padu (75 tahun) Wawancara, Tokoh masyarakat patungtung, Kajang 30 mei 2023. 
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yang ketat persoalan kelas sosial. Misalnya, jika seorang keturunan ata ingin 

mencalonkan diri sebagai pemimpin, sementara statusnya belum menjadi karaeng, 

maka sentimen masyarakat menghujam bahkan melaknat keturunan ata karena 

dianggap pantangan atau talama‟ring. Secara logika seorang budak tidak boleh 

memimpin tuannya sekalipun ia cerdas dan kaya, sebelum ia memerdekakan 

dirinya menjadi karaeng sebagai bukti ucapan terima kasih kepada karaengnya 

yang menghidupi selama ini dan disaksikan oleh pimpinan struktur adat. 

 Lalu bagaimana karaeng atau majikan membangun relasi dengan ata 

dalam pesan leluhur. Polah hubungan sosial antara ata dan karaeng disebutkan 

dalam pesan. “Punna amintinggi mae palembari amminto, punna a‟lembarai mae 

pattekenagi amminro” Artinya jika ia datang menenteng pemberian untukmu, biar 

ia pulang dengan memikul untuknya, jika ia datang memikul untukmu, biarkan di 

pulang dengan angkutan kuda untuknya.
22

 

 Konsep pola hubungan sosial dalam makna pesan leluhur di atas, meski 

dijadikan prinsip menjalankan sosial, bahkan pola hubungan masyarakat belum 

mampu dengan masyarakat berkecukupan belajar untuk menerapkan nilai pesan di 

atas. Berkaitan dengan konsep negara dan agama masing-masing memiliki 

instansi untuk membantu masyarakat, misalnya Baznas dan kementrian sosial 

serta berbagai macam organisasi yang terlibat dalam penanganan sosial di masing-

masing bidangnya. 

b. Karaeng bisa jadi ata dan ata bisa jadi karaeng 

Karaeng adalah gelar keluarga yang terbentuk sejak leluhur sebagai 

simbol keturunan raja yang dipanggil puang. Kata Puang dalam dialek konjo dan 

kata Pu‟ dalam dialek bugis, ditemukan dalam sebuah kampung bernama Jl. Pu‟ 

Pongga, sekarang kampung tersebut diberi nama Desa Batunilamung tepatnya 
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K. Musu Sutong, (77 tahun) patungtung, Wawancara, Kajang, 5 Mei 2023 
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dusun Parukku hingga dusun Ganting. Pergeseran nama kampung tersebut 

dikarenakan pemekaran Desa Tanah Towa pada tahun 1987 menjadi 4 Desa
23

 

Abdul Haris, Sambu Solong, Tanra, dan Tamrin membangun kembali 

struktur kebangsawanan di Kajang sesuai genetik dari Bone dan Gowa, cukup 

menarik untuk dikembangkan karena bisa memelihara kekerabatan dan 

kebangsawanan. Sementara ada satu pendapat menganalisis akar kata karaeng 

diserap dari kata karim artinya mulia. 
24

 terdapat relasi kesamaan kakna yang kuat 

dalam marga pakkaraengang, secara substansial, kemuliaan tersebut gelar yang 

mutlak, itulah kesalahpahaman masyarakat memaknai gelar karaeng sebagai 

simbol yang abadi, padahal secara kontekstual gelar itu lahir dari pancaran  

karakteristik individu, bisa saja berubah seketika karena hilangnya ciri khas 

kepribadian yang mulia tersebut.  

Perangkat kelas sosial yang meski di bentuk ulang dalam ruang lingkup 

analisis konstruksi sosial untuk melepaskan belenggu yang sebetulnya misi agama 

dan demokrasi yakni mencapai kemerdekaan. Terutama adat, karena bentukan 

sosial itu bagian dari bentuk penjajahan yang bergerak di bidang sosial. Kembali 

pada struktur pakkaraengan yang dibangun oleh sejarawan Kajang, di lain sisi, 

tidak mengindahkan kesetaraan dan upaya generasi merekonstruksi bangunan 

kelas sosial dengan upaya baru membebaskan belenggu yang membatasi hak 

kemerdekaan kelas sosial menengah ke bawah. 

Membesarkan Bone, Gowa, dan Luwu karena dianggap punya historis 

kepemimpinan atau kerajaan yang memiliki otoritas besar dan luas. Sementara di 

Kajang memiliki konsep kekeluargaan sebagaimana uraian di awal bab ini. Jika 
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Abdul Haris Sambu, Sejarah Kajang, (Cet. I;Yayasan Pemerhati Sejarah: Yogyakarta, 

2016), h 34-46. 
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Alkaisar Jaenal Akbar S.H., M. Si (34 tahun) Dewan perwakilan daerah Bulukumba, 

Wawancara, Kajang 6 Mei 2023. 
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Bangsa Belanda dicurigai mereka yang memperketat kelas sosial, maka penulis 

lebih mencurigai bentukan sosial oleh mereka yang punya otoritas menyatakan 

dirinya karaeng tapi tidak mulia karim secara sosial sebagaimana pesan di atas. 

c. Guru 

Guru dalam bahasa Indonesia secara umum dimaknai sesuai peran dan 

konteksnya, yakni mereka yang memberikan keterangan kepada murid baik secara 

formal maupun secara non formal. Namun Guru di Kajang punya makna dan 

konteks lain, Istilah yang penulis gunakan rurungan guru, rurungan tau tabbala, 

dan rurungan adat. Guru dalam kontes Kajang ditujukan kepada mereka yang 

mengikuti pola hidup rurungan guru dan tau tabbala, misalkan guru dianggap 

implementasi agama dan modernitas yang saat ini para penulis menyebutnya 

Kajang Luar atau tanah Lohea.  

Pasang ri Kajang tala assai gurua punna tala tappai ri ada‟a talassa to‟i 

ada‟a punna tala tappai ri gurua artinya tidak sempurna pengetahuan guru jika 

mengabaikan nilai adat dan tidak sempurna pengetahuan adat jika mengabaikan 

nilai guru sampai keduanya saling menguatkan. Sifat keterbukaan adat inklusif 

terhadap epistemologi pengetahuan cukup dalam, mereka beranggapan hanya 

bahasa dan pengetahuan kita yang tidak sanggup menghadapi pengetahuan yang 

ada sehingga penolakan dan justifikasi kerap terjadi. 

Persoalan sanro, guru, dan karaeng substansinya setara, karena bentukan 

sosial dan capaian individu lah yang menjadi sebab utama sehingga gelar 

termasuk pada tiap-tiap jenis kecenderungan tersebut, misalnya ahli agama 

disebut ulama, ahli politik disebut politikus, dan ahli sastra disebut sastrawan. 

Lahirnya berbagai persoalan di zaman ini, kita butuh guru untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan kita butuh adat untuk sarana implementasi nilia sosial. 

d. Sanro 
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Menurut pengakuan Puang Rudding, Ilmu sanro tidak bisa didapatkan 

dengan hanya melalui upaya pencarian semata, itu tidak cukup katanya, beberapa 

cobaan hidup membutuhkan kesabaran tingkat tinggi untuk menghadapinya. 

Puang Ruddin sendiri selaku sanro sudah pernah melewati banyak rintangan berat 

bersama keluarganya. Puang Rudding diusir dari kampung halamannya ketika itu, 

ia tertuduh kejahatan oleh tetangganya sendiri. 

 Keluarga berhamburan dan nyawa Puang Ruddin terancam ketika senjata 

laras panjang tertuju padanya oleh pihak keluarga yang merasa teraniaya. Sabar 

dan ketenangan menghadapi masalah tersebut menawarkan energi besar ujar 

Puang Rudding. Ini adalah salah satu dari sekian tantangan hidup yang ia lewati. 

Ilmu masse nyaha dan pangga‟gara bisa didapatkan pada kondisi tertentu, 

misalnya melewati tantangan besar di atas, masse nyaha bisa membuat lawan 

tidak berdaya, karena ilmu masse nyaha artinya pengetahuan tentang rasa, baik itu 

rasa sedih, rasa kasihan, dan rasa ibah.  

Sedangkan nyaha bisa berarti ilmu karakter individu, misalnya seorang 

yang sifatnya dominan emosi berarti ia dikuasai oleh api, maka kelemahannya 

adalah air. Nyaha juga berarti roh dan nafas. Api bisa besar jika ada bahan 

bakarnya, tapi jika kehabisan bahan bakar karena tidak ada yang mau terpengaruh 

oleh sifat luapan emosi, maka kemarahan tersebut akan surut setelah beberapa 

menit dengan sendirinya. 

 Kesabaran tingkat tinggi bisa diperoleh setiap orang, ketika lawan Puang 

Ruudding mengarahkan senjata laras panjang dan memiliki postur tubuh tinggi 

dan besar mustahil bisa diserang fisiknya, tapi dengan ilmu masse nyaha ia 

tunduk setelah beberapa menit ilmu masse nyaha bereaksi, ilmu masse nyaha bisa 

berlaku pada orang yang teraniaya. Berbeda dengan ilmu panga‟gara yang identik 

dengan ilmu hipnotis, bisa dipakai kebaikan dan keburukan, hanya saja menuntut 
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resiko besar karena jiwa bisa saja menjadi tumbalnya, jika tidak diterapkan pada 

kebaikan. 

 Cara lain untuk mendapatkan ilmu seperti itu adalah langsung melalui 

leluhur, warisan ilmu sanro biasanya berlanjut kepada generasinya, bahkan ada 

yang mendapatkan lewat mimpi ketika generasi tersebut sudah memiliki umur 

yang matang, walaupu ilmu sanro menuntut banyak syarat. Misalnya memelihara 

kesucian ucapan dan tidak melakukan dosa besar serta membutuhkan konsentrasi 

tinggi untuk memelihara dan menerapkannya dalam memberikan pengobatan 

kepada orang-orang penderita sakit. Itulah makna pesonanuji nu sanro dalam 

pasang ri Kajang. 

 Ilmu panga‟gara dan masse nyaha kerap kali terjadi dalam penanganan 

kasus kejahatan dalam siding adat Bohe Amma untuk menyelesaikan setiap 

perkara. Seperti sengketa tanah, tuntutan ganti rugi, penganiayaan, dan berbagai 

problem sosial lainnya. Sidang adat Bohe Amma terkenal ditakuti dan berlaku 

secara mistik, karena berbagai sarana adat dan penyumpahan disertai saksi demi 

menegakkan keadilan. Tidak seperti dalam sidang kepolisian yang menakutkan 

adalah tahanan penjara dan sogokannya. 

 Sehingga mereka yang ekonomi kelas tinggi bisa aman terutama yang mau 

memanfaatkan keluarga besarnya. Sidang Bohe Amma pun memiliki celah, 

karena semua jenis ilmu yang bermacam-macam warna dan fungsinya keluar pada 

saat sidang pengadilan berlangsung.  

 Berdasarkan pengamatan lapangan dari analisis peneliti, melihat dari segi 

penguasaan ilmu bahasa, bagi manusia tertentu mereka bisa membangun 

komunikasi kepada objek di luar dirinya, dengan syarat dan ketentuan khusus. 

Misalnya, tukang urut bisa berkomunikasi dengan darah, urat, saraf, tulang, dan 

daging. Atas penguasaan ilmu tersebut ia disebut sanro yang bisa mengobati luka 
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dan berbagai penyakit fisik lainnya, kebanyakan sanro menggunakan air dan 

bermacam-macam jenis daun sebagai media pengobatan yang didukung oleh 

berbagai macam doa. 

 Para sanro masing-masing memiliki keunggulan di bidannya. Ada pula 

sanro yang bisa berkomunikasi pada alam. Misalnya pohon, angina, api, udara, 

air, hewan, dan berbagai benda lainnya. Dalam sejarah Islam ilmu tersebut 

ditemukan oleh para nabi sedangkan ilmu modern ditemukan melalui bantuan alat 

seperti BMKG bisa mendeteksi cuaca dan perubahan kondisi alam.  

 Kapan seseorang dikatakan dokter? Ketika seseorang tahu nama-nama, 

sifat, fungsi, struktur, kelebihan dan kekurangan semua unsur dalam makhluk 

hidup yang biasa disebut (biologi) termasuk kumpulan bakteri baik dan buruk 

disekitar kehidupan manusia, mereka yang memperoleh ilmu pengetahuan formal 

disebut dokter, sedangkan yang memperoleh dari tradisional dan pengamatan 

alam natural serta analisis pengalaman leluhur dari misterius hingga ilmiah 

dikatakan sanro. Sementara yang memperoleh dari ajaran Nabi disebut ustadmz 

atau kyai. 

 Substansinya sama, yakni ingin memperoleh kesembuhan dari penyakit 

yang diderita oleh manusia. Menariknya capaian ilmu supranatural sampai 

memasuki ruang politik dan kepemimpinan. Mengingat seorang pemimpin pernah 

melalui persaingan berat terhadap pihak oposisi. Ada saja pihak tertentu yang 

menerbangkan kekuatan gaib pada lawan politiknya. Banyaknya harapan lintas 

ruang negatif perlu diantisipasi dalam aspek kepemimpinan dan oposisi. 

 Menganalisis rentetan peristiwa di atas, secara keyakinan teologis semua 

ciptaan di permukaan bumi ada nama, fungsi dan sifatnya. Malaikat dan Iblis 

termasuk bagian dari makhluk yang tidak cukup kapasitasnya untuk menampung 

nama-nama benda tersebut. Tapi manusia yang diwakili oleh Nabi Adam rupanya 
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punya kapasitas cukup sekaligus otoritas dan wewenang bagi manusia untuk 

menjadi presidennya makhluk di atas bumi.  

 Semua bisa sepakat bahwa energi tersebut berasal dari penciptanya, dalam 

bahasa ilmiah dikatakan energi tercipta dari hukum alam dan namanya dibentuk 

oleh kesepakatan manusia masing-masing daerah. Meyakini adanya energi 

tunggal atau sifat keEsaan itu berlaku sebelum Ke-Esaan menciptakan energi 

majemuk atau banyak energi. Dapat dikatakan bahwa meyakini salah satu dari 

keberadaan energy tersebut, bagian dari meyakini unsur teologis pencipta Allah 

dan hukum alam sebagai sumber segalanya. 

 Kemudian analisis bahasa, jika setiap satuan entitas bekerja sesuai 

kapasitas dan perannya, meski ada satu jaringan yang mengatur sehingga 

kehidupan berjalan dengan terus menerus. Sekalipun manusia terbentuk dari unsur 

yang sama, yakni dari saripati tanah tapi mereka bekerja masing-masing sesuai 

energi kapasitasnya, kalaupun ada yang bekerja diluar kemampuannya, itulah 

yang menyebabkan ketidak seimbangan yang biasa disebut bencana, baik 

penyakit, disintegrasi kepemimpinan, maupun ketidakadilan. 

 Bahasa yang dikuasai oleh manusia sebetulnya sama, yakni sebagai 

wahana transformasi keluar dan kedalam masing-masing tujuannya. Tapi hal yang 

menarik di analisis adalah bahasa atau komunikasi yang berselancar di luar 

campur tangan manusia yang punya otoritas dan tanggung jawab moral. Apakah 

ada penyelewengan otoritas pada benda-benda alam semesta atau ada semacam 

patriarki kekuasaan kerajaan di antara kelas relasinya masing-masing. 

 Setiap satu jenis entitas, meski ada raja atau presidennya yang memiliki 

karisma tersendiri. Misalnya manusia Indonesia di Presiden oleh pak Joko 

Widodo, entitas makhluk di laut dipresidengi oleh ikan Hiu dan Lumba-lumba, 

entitas bebatuan dipresidengi oleh emas, berlian dan sejenisnya, entitas makhluk 
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hutan dipresidengi oleh singa dan wakilnya adalah harimau. Melihat 

keberlangsungan entitas makhluk hidup, mereka menjalankan perannya masing-

masing tanpa ada penyelewengan seperti Singa berbulu domba atau batu bata 

berwarna emas.  

 Secara ideologi, struktur kerajaan tiap-tiap entitas dan otoritasnya masing-

masing mustahil terorganisasi dengan baik tanpa ada satu kerangka yang 

mengatur jalannya masing-masing. Paling tidak hal yang memungkinkan adalah 

adanya komunikasi antara pimpinan atasan dengan bawahan hingga rakyat 

terkecilnya, yang sejak awalnya berbagai entitas tercipta dari komunikasi pencipta 

dengan ciptaan serta entitas tersebut dibedakan oleh nama dan sifatnya yang 

memungkinkan ada pembeda masing-masing entitas. 

5. Tatanan Hukum Perspektif Pasang ri Kajang 

Hukum adat berlaku secara mistik dan realistis, adapun yang berlaku 

secara mistik disebut tunu Passau dan tunu panroli‟ pembakaran linggis dan 

mantra. Adapun berlaku secara realistis berupa babbala arti secara simbolis ada 

tiga pokok, tanga, cappa. Artinya kecil, sedang, besar. ini berlaku secara 

territorial, pasalnya assallu ri ajoa, ammulu ri adahang arti secara simbolis tinduk 

di bawah ketentuan hukum dan taat mengikuti perintah dan menjauhi larangan 

karrasa alias talama‟ring. 

Masyarakat Kajang menolak kehadiran perkembangan seperti pembuatan 

jalan butas, motor, mobil dan listrik. Kalaupun semakin hari upaya masyarakat 

luar ingin memodernisasi Kajang, Bohe Amma selalu melakukan penolakan 

dengan serius, yakni menerapkan sistem denda yang disebut passala bagi 

masyarakat yang melanggar aturan adat misalnya menjaga hutan dan 

kesederhanaan pakaian, kesederhanaan rumah dan kesederhanaan tutur kata.
25
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Bohe Jina, (sekitar 150 tahun) anaknya Bohe Uhang Ammatoa, Wawancara, Kajang, 7 

April 2023. 
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 Menurut keterangan Pu‟ Lompo Karaeng mengucapkan kata yang bersifat 

menghina orang lain tanpa sebab yang jelas dan dinilai pelanggaran etik akan 

dikenakan passala denda hingga dua juta rupiah.
26

 Contoh pelanggaran etik 

misalkan memanggil seseorang dengan simbol hewan, simbol kemaluan, dan 

simbol derajat kelas sosial yang rendah yang tidak sesuai realitas. 

Khusus Masyarakat kajang jika terjadi sesuatu peristiwa yang aneh, 

misalnya hujan dan panas tidak seimbang, maka masyarakat serentak bertanya-

tanya ada apa lagi dengan tingka manusia hari ini? Pertanyaan tersebut ditujukan 

bukan hanya Ammatoa dan Anrongta saja sebagai pimpinan adat, melainkan 

setiap jiwa sebagai pemimpin bagi dirinya sendiri. 

 Sampai pada suatu hari, akibat tersebut ditemukan, maka buatkanlah ritual 

khusus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya, jika pelanggaran tersebut 

besar maka didenda uang hingga puluhan juta dan diasingkan dari tanah Kajang 

karena dianggap tidak memuliakan dan merusak kesucian tanah Kajang. 

Dimuliakan dalam arti satu orang berbuat baik-baik maka dampaknya dirasakan 

oleh masyarakat umum dan satu orang berbuat jahat dampaknya juga pada 

masyarakat umum, contoh kasus perselingkuhan dengan istri orang lain dianggap 

kasupalli artinya penyebab bencana. 

 Menurut keterangan Pu‟ Lompo karaeng, orang yang melakukan 

perselingkuhan dengan pasangan orang lain langsung di bunuh jika perkara 

tersebut sudah jelas, bertepatan lahirnya Undang-undang (HAM) Hak Asasi 

Manusia yang dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini di Indonesia, maka hukum 

mati dicabut oleh (HAM) karena ikut diberlakukan di Kajang oleh permintaan 

Prof Mattulada kepada Bohe Amma ri Buloa saat itu. Bertepatan lahirnya HAM 

maka hukum adat eksekusi pembunuhan diringankan dengan pertimbangan HAM. 
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 Pu‟ Lompo Attang, (55 tahun) Lompo Karaeng, Wawancara, Kajang, 15 Mei 2023. 
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 Pelaku cukup diasingkan ke Galagang dan tidak boleh menghirup udara di 

tanah Adat Kajang. Syarat untuk kembali ke Kampung halamnya ketika sudah 

memiliki anak, kedatangan ini di sebut abbaji, termasuk menikah silariang. 

Hukum yang berlaku menurut pasang ri Kajang “Niarengi tedong ere sipattong 

tua sirimbung manu‟ silerang artinya menyiapkan kerbau serumpun sebambu, 

atau satu kandang besar hidangan tamu sirimbung dan ayam sekandang.
27

 

Penerjemahan tersebut masih butuh perbaikan karena penuturan kalimat 

menggunakan sastra kuno tingkat tinggi dan kebanyakan menggunakan bahasa 

simbol. 

Hukum adat berlaku secara dinamis mengikuti perkembangan zaman, 

misalnya hukum berlaku dizaman leluhur dalam bentuk pengasingan di lautan 

bebas, maka saat ini pengasingan berlaku di daratan bebas dan sebagian besar 

hukum berlaku dua jenis, pertama denda uang (passala) dan sekaligus pencabutan 

kedudukan dalam adat sampai ia mampu menyelesaikan perkara dengan adat. 

Belajar dari konsep kepemimpinan Kajang, potensi nilai budaya, dan 

harmonisasi sosial berdasarkan muatan pasang ri Kajang, lingu sipainga artinya 

saling menasihati, dan Tallang si pahua artinya saling bahu membahu. Bohe 

Amma dan struktur adatnya berharap diberi otoritas untuk menjalankan struktur 

kepemimpinannya. Pada tahun 2022, Musyawarah besar yang diselenggarakan 

oleh Tutoa Sangkala untuk mengadakan desa adat, namun musyawarah tersebut 

belum terealisasikan, diduga karena belum ada dukungan serius dari pihak 

pemerintah. 

 Karaeng tallua adat limayya kehilangan eksistensi, karena desa 

pemerintah secara legislatif menggabungkan dua gelar sekaligus. Misalnya Desa 
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Malleleng sekaligus galla Malleleng dan Desa Tanah Towa sekaligus Galla 

pantama.  

6. Struktur adat limayya di Tanah kekea 

a. Gallarang Pantama sebagai hakim pemegang kalabbirang 

b. Gallarang Kajang sebagai pimpinan kegiatan sosial  

c. Galla puto sebagai narrator juru bicara 

d. Gallarang Lombok sebagai pimpinan bidang pertanian 

e. Galla Malleleng sebagai pimpinan bidang perikanan 

Struktur pimpinan tersebut mengolah berbagai potensi dalam wilayah 

kepemimpinan Kajang untuk menjaga kestabilan sumber daya alam dan 

sumber daya manusia,  

7. Adat limayya di tanah Lohea 

a. Galla anjuru sebagai pimpinan perhubungan lintas wiyaha 

b. Gallarang Ganta sebagai kepala kampung dan menjaga hutan adat di Ganta 

c. Gallarang Sangkala Sebagai kepala kampung dan menjaga hutan adat di 

Sangkala 

d. Gallarang Sapaya sebagai kepala kampung dan memelihara hutan adat di 

Sapaya 

e. Gallarang Bantalang sebagai kepala kampung dan memelihara hutan adat adat 

di Bantalng  

f. Adat buttayya sebagai manajemen kontrol ritual dan kontrol sosial secara 

universal 

Perubahan simbol nama adat dan peran struktur adat menjadi nama 

pemerintah, misalnya galla berubah menjadi, Karaeng Kajang berubah menjadi 

Camat Kajang, kepala kampung menjadi dusun dan seterusnya. Adanya dukungan 

dari pemerintah kepada para pimpinan struktur demokrasi, secara tidak langsung 
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membuat daya tarik besar sehingga struktur pimpinan perlahan kehilangan 

eksistensi dan tugas masing-masing bidangnya mengalami stagnan.   

B. Otoritas Pemikiran Politik Lokal di Kajang 

Bohe Amma termarjinalkan oleh otoritas Bupati, Camat, dan desa. Padahal 

kepemimpinan Kajang di akui oleh negara, bahkan sampai di level Internasional 

Labour Organisation, jauh sebelum negara menerapkan demokrasi dan nilai 

pancasila, Kajang sudah menerapkan nilai demokrasi sejak leluhur. Suhu politik 

yang semakin meningkat menjadi pertimbangan dasar bagi kepemimpinan 

Kajang, money politik bukan lagi hal yang tabu dan sulit dihindari, bahkan 

menjadi bahasa sehari-hari masyarakat menjelang pilkada. Meminimalisir otoritas 

politik lokal masyarakat Kajang agar tidak dikendalikan oleh kondisi suhu money 

politik yang mengakibatkan disintegrasi sosial. 

 Aspek yang bisa mengembalikan integrasi sosial kolektif kolegial adat 

Kajang adalah kembali kepada nilai pasang ri Kajang, bahwa “makase mase kinni 

pinruang kamase kinni lantama kinni ri kambunna kamasea” artinya Dalam 

kesederhanaan kita menuju lapisan kesederhanaan terdalam. Makna pesan leluhur 

di atas, seharusnya dan semestinya money politik ditolak dan diberi sanksi hukum 

adat sebagaimana negara berupaya memberikan sanksi hukum bagi pelaku, untuk 

memperkuat otoritas hukum adat perlu ada legitimasi negara terhadap hukum adat 

sekalipun tampil dalam bentuk hukum tidak tertulis.  

1. Money Politik 

Awal kehancuran masa depan kepemimpinan Kajang adalah ketika 

masyarakat sudah bergantung pada material ekonomi lalu melupakan nilai leluhur. 

Momentum hari pemilihan pemimpin misalkan kepala desa, DPRD, dan Bupati, 

persoalan yang pertama dibahas adalah bagaimana kondisi ekonomi calon 
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pemimpin. Sepertinya sudah terbentuk dalam pikiran masyarakat bahwa 

kesuksesan dalam sebuah kepemimpinan itu diukur oleh material ekonomi. 

 Maka secara tidak langsung nilai pakkamase-maseang di Kajang yang 

sangat dijaga oleh para leluhur nampaknya kehilangan eksistensi baik secara 

pemahaman maupun secara praktik sosial dan kepemimpinan. Ketika ekonomi 

menjadi ukuran mutlak, maka sasaran utama adalah nilai keharmonisan antara 

kaum proletar dengan kaum borjuis semakin tajam, persatuan masyarakat Kajang 

yang diakui selama ini bagaimana kekompakan menjaga nilai-nilai kearifan lokal 

dalam kontek pasang yang diyakini bahwa tallang sipahua manyu siparampe 

artinya saling menyelamatkan dari kedalaman lautan dan saling menyelamatkan 

dari hantaman arus gelombang. 

 Semestinya Bohe Amma mengambil tindakan serius untuk meminimalisir 

gerakan politik uang yang sangat nyata berlawanan dengan prinsip dasar di 

Kajang yakni pakkamase maseang artinya bersahaja. Salah satu bentuk 

representasi hidup bersahaja adalah ukuran dan bentuk rumah yang dijaga bahkan 

terdapat aturan yang menaungi hal tersebut, masyarakat yang ada dalam kawasan 

adat langsung diproses oleh Ammatoa jika berani melanggar ketetapan rumah 

tersebut. 

 Secara simbolik yang tampak masih dapat ditangani oleh Ammatoa, tapi 

secara kontekstual, isi di balik simbol tersebut sulit dikendalikan. Padahal jika 

disederhanakan bukan mangkuk yang membahayakan tapi isi mangkuk itulah 

yang bisa masuk kedalam tubuh kepemimpinan Kajang, sementara mangkuk yang 

tampak nyata hanya terbatas pada pandangan saja, walaupun secara berkelanjutan 

dengan adanya simbol-simbol kemewahan juga sebetulnya berpengaruh lewat 

mata hingga diasumsi oleh pikiran akhirnya masuk juga di dalam tubuh 

peradaban. 
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 Sebagaimana analisis di atas bahwa Bohe Amma masih bisa menetralisir 

yang bersifat simbolik, sehingga warna yang terang masih bisa dibatasi masuk 

dalam kawasan adat, serta benda-benda material lainnya seperti senso, kulkas, 

televisi, dan kendaraan. Gerakan antisipasi darurat polusi memang perlu dilakukan 

sebagai pencegahan dini.  

Pada awalnya Kajang sudah menjalankan konsep kepemimpinannya jauh 

sebelum negara terbentuk. Saat ini otoritasnya berhadapan dengan otoritas 

pemerintah negara, demikian pula dengan agama yang mengambil peran dalam 

negara sebagai nilai dan ideologi yang juga terbentuk sebagai otoritas. 

Komunitas adat Ammatoa teralienasi dan tersubordinasi oleh negara, pada 

akhirnya jalan yang ditempuh masyarakat Ammatoa adalah melakukan negosiasi 

bahkan kompromi terhadap negara demi menjaga identitas dan otoritas terjaga.
28

 

Menurut Ma‟arif suku Ammatoa sebagai penganut agama leluhur memang harus 

diperjuangkan dari degradasi politik dan agama di Indonesia.
29

 Politik adalah 

usaha untuk mewujudkan kebaikan bersama kata Aristoteles, kemudian dipertegas 

oleh Al-Raziq bahwa perhatian utama Nabi Muhammad saw. Assyaukani 

tegasnya bukan bentuk pemerintahannya, apakah ia kerjaan, kesukuan dan 

demokrasi. Tapi melihat nilai-nilai keilahian, keadilan, kesetaraan dan kepedulian 

didalamnya. 

Secara global konsep demokrasi menjelang pemilihan umum dimanfaatkan 

oleh kelompok tertentu dijadikan sebagai lahan judi, kasus demikian tampak 

dimana-mana. Konon, ketika judi berkembang dalam pemilihan pimpinan daerah 

dianggap sebagai strategi efektif mencapai kemenangan dalam kontestasi politik. 

Peran agama, negara, dan adat kewalahan mengatasi pola tersebut. Melihat 
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Syahrir Karim, “Otonomi Desa dan Pergeseran Kekuasaan Elit Lokal” Vox Populi, Vol. 

5, no. 1 (Juni 2022), h. 103-104. 
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Syamsul Ma‟arif Pasang Surut Rekognisi  Agama Leluhur dalam Politik Agama di 

Indonesia, (CRSY:Yogyakarta, 2017), h. 4. 
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konteks politik lokal di Kajang, bagian dari lahan subur pertumbuhan judu secara 

terang-terangan saat menggelar pesta pemilihan pimpinan daerah terutama 

pemilihan Kepala Desa. Dari puluhan perkumpulan warga yang menjadi topik 

trending adalah bertaruh. 

Ada dua alasan mereka yang ikut bertaruh memenangkan pilihannya, 

pertama sebagai bentuk keseriusan dalam mengangkat dukungannya, karena 

diantara mereka masing-masing memiliki cara untuk memenangkan dukungan 

yang dipandang cocok menjadi pemimpin. Kedua taruhan uang dengan jumlah 

besar merupakan cara efektif memungut suara lebih banyak, terutama dalam 

lingkup keluarga, bahkan dalam satu rumpun keluarga bekerja sama 

mengumpulkan uang mencapai puluhan juta untuk memenangkan pilihannya. 

Penghambat terbesar setelah kebodohan mencapai kesejahteraan adalah maraknya 

praktek perjudian di tengah-tengah masyarakat.  

Dampaknya bukan hanya pada saat itu saja, tapi berkelanjutan sampai 

pemilihan berikutnya akan ada pembalasan yang terencanakan, termasuk akar 

kejahatan perampokan rawan terjadi setelah beberapa pihak kalah dalam 

perjudian. Kepentingan otoritas lokal tampak ketika menjelang pemilihan Kepala 

Desa, DPRD, dan Bupati. Kecurigaan meningkat menjelang pilkada serta 

kebencian dan kasus kejahatan meningkat pasca pilkada, bukan bersaing dengan 

cara sehat dan ilmiah, tapi memainkan tirani money politik, judi, dan kepentingan 

otoritas didikan kepemimpinan di Kajang dalam naungan pasang dikacaukan oleh 

berbagai kepentingan politik lokal.  

Menyadari keberadaan kepemimpinan saat ini, sebetulnya sudah cukup 

dari segi konseptual formal, tapi praktik implementasi dilapangan penuh dengan 

problem yang bertolak belakang dengan konsepnya, bahkan menjadi payung 

perlindungan para elit. keringnya kesadaran moralitasdan etis. Itu lah yang terjadi 
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pasca politik elit memanfaatkan otoritas adat untuk memungut suara sehingga 

Muhammad Ilham A Hamudy mencatat sebagai tragedi Perselingkuhan Ammatoa. 

Betapa ambigunya masyarakat adat Kajang jika di pimpin oleh dua Bohe 

Amma sekaligus, sulit dibayangkan bagaimana nasib rakyat jika di pimpin oleh 

dua presiden dalam satu periode. Inilah yang disebut dalam pasang “abbaka‟i 

teka‟a” artinya keinginan atau otoritas mendahului hak asas hukum. Masyarakat 

Kajang yang relatif pendidikan formalnya rendah menjadi sasaran otoritas 

kontestasi politik. Politik dalam kasus kepemimpinan Kajang meninggalkan iritasi 

sosial yang sulit disembuhkan, sebuah perjalanan masa kepemimpinan yang 

memberikan warna sekaligus ciri khas.  

Potret iritasi sosial politik di Kajang mengukir sejarah gelap karena 

pertumpahan air mata oleh Ibunda Anrongta melihat kasus perselingkuhan politik 

Ammatoa Puto Bekkong dan Puto Palasa mulai tahun 2004-2013 sekitar 9 tahun 

lamanya. Sepanjang sejarah kepemimpinan kajang, baru kali itu Kajang dipimpin 

dua Ammatoa sekaligus dan pada saat itu pula, perang saudara terjadi.
30

 

 Kejadian iritasi sosial otoritas politik di Kajang, terjadi karena campur 

tangan politik dari luar adat yang membutuhkan dukungan langsung dari 

Ammatoa dan masyarakatnya. Pernyataan tersebut diungkap oleh pihak yang 

mendukung Puto Bekkong. Dukungan serius kepada Puto Bekkong karena 

sosoknya yang sudah matang dan tidak lagi memiliki berbagai kepentingan selain 

mengurusi masyarakat adat, karena usia dan pengalamannya yang lebih luas 

menjadi pertimbangan masyarakat Kajang. Berakhirnya kehidupan Puto Bekkong 

tahun 2013 membuat masyarakat Kajang merasakan kehilangan yang sangat 

besar. 
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2. Interaksi Elit Pemerintah dan Adat 

Otoritas hukum adat terkesan lemah karena tidak punya legalitas formal 

yang tertulis, tapi secara aktual justru hukum adat terpelihara walaupun hanya 

dalam wewenang adat Ammatoa. Sementara hukum negara terkesan legal karena 

memiliki konsep yang signifikan dan resmi, tapi secara faktual interaksi elit 

pemerintah negara khususnya di Kajang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi 

dan UUD 1945. Praktik politik lokal negara yang dibangun dalam konsep 

demokrasi gagal mencapai harapan nilai pancasila, agama, dan budaya. Problem 

sosial ini meski dipikirkan sebelum meruntuhkan semua sistem budaya, agama, 

dan negara itu sendiri.  

Pernyataan analisis tersebut di atas, memungkinkan lahir banyak ide baru, 

jika kita ingin mencari substansi hukum tertulis kembali lagi pada praktik sosial. 

Dapat dibayangkan, aturan negara masih di manipulasi oleh elit politik padahal 

sudah tertulis dan punya supremasi hukum di tingkat mahkama nasional hingga 

internasional. Akan lebih berpeluang besar terjadi intervensi dan disintegrasi jika 

hanya menerapkan konvensi hukum kebiasaan adat leluhur tanpa tertulis. Relasi 

nilai hukum adat, agama dan negara pada substansinya relatif sama, hanya kasus 

realitas sosial dan metodologi transformasinya yang membedakan. 

Bukan isu baru dalam kasus ini, tapi sudah menjadi ciri khas Indonesia, 

secara kuanti jumlah generasi terdidik secara formal yang semakin banyak gagal 

meminimalisir atau menurunkan jumlah kriminal ditataran kaum berdasi, pasca 

orde lama hingga revolusi, kedudukan dan wewenang dijadikan sebagai 

jalanpencapaian popularitas dan kepentingan investasi lahan otoritas. Maka 

muncullah berbagai tirani dan kompetisi radikal, jika terjadi tirani politik, maka 

tugas dan tanggung jawab pemerintah, dan agama yang menindak lanjuti problem 

yang ada sebagai pemegang otoritas negara. 
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Peran Bohe Amma sebetulnya cukup berpotensi menjaga nilai kesatuan 

adat, agama, dan negara sepanjang otoritas adat mendapat perlindungan dan 

legitimasi negara. Otoritas Bohe Amma sebagai pimpinan tertinggi, tidak bisa 

dihilangkan begitu saja, oleh konsep politik pemerintah negara. Konsep sipakatau, 

konsep Teologi lingkungan hidup dan nilai-nilai kebijaksanaan tidak asing lagi 

masyarakat Kajang, para peneliti antri mengeksplorasi budaya dari berbagai 

aspeknya sampai terpublikasi di tingkat nasional hingga internasional. 

3. Interaksi Adat terhadap Imperialisme dan Otoritas Agama 

Imperialisme berakhir di tangan pahlawan Indonesia, Jepang dan Belanda 

sebagai imperialis banyak berinteraksi dengan masyarakat lokal Nusantara, 

sehingga sebagian imperialis berakhir di tangan pahlawan nusantara.  

a. Kekerasan Tentara Belanda di Nusantara 1816-1949 

Pada Tanggal 25 September 1816 Belanda kembali berkuasa dari hak 

wilayah kerajaan Bone yang menaungi Kajang kala itu.Maka 14 wilayah distrik 

berada di bawah naungan Belanda yaitu: Bulukumba, Tompobulu, Gantarang, 

Ujung Loe, Palioi, Bonto Tanga, Karassing, Hero, Lange-Lange, Tiro, Ara, Bira, 

Tanah Beru, dan Lemo-Lemo. Campur tangan Belanda membuat sistem baru dan 

tidak mengikuti tatanan yang dibangun oleh kerajaan Bone maupun Kerajaan 

Gowa, Sulawesi Setatan yang pernah dinaungi oleh Gowa. Kerajaan kecil yang di 

pesisir Timur di atanranya Kajang, Hero, dan Tiro sampai Bira. Sistem kerajaan 

dirubah oleh Belanda menjadi regenstschaft Kajang pada tahun 1825 dan 

pemerintah dibawahnya disebut Gallarang, Kajang menaugi Lange-Lange, 

Pantama, dan Tambangan. 

Perubahan sistem kepemimpinan di wilayah adat Kajang mengakibatkan 

disintegrasi internal, Kepemimpinan Kajang tidak bisa lepas dari pengaruh 

Belanda, akibat kekerasan militer Belanda terhadap kelompok masyarakat adat 
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yang mempertahankan wilayah otoritasnya muncul perlawanan dari Bohe Amma, 

pasukan Bohe Amma bukan hanya militer Dompea saja, tapi sekumpulan lebah 

ikut berpartisifasi mengusir Belanda, itulah sebabnya lebah dalam kawasan adat 

Kajang dilindungi oleh hukum adat, disebutkan dalam pasang “tunu bani” artinya 

membakar lebah untuk mengambil madunya dalam area kawasan adat dianggap 

membakar saudara seperjuangan dalam medang perang, pelaku akan dikenakan 

hukum berupa denda uang hingga puluhan juta. 

Khususnya di Kecamatan kajang, Belanda memiliki bangunan peninggalan 

di beberapa tempat, seperti pengairan sawah di Desa Sangkala dan Jembatan 

penghubung antara perkampungan warga dengan persawahan di Saporo, termasuk 

pembuatan jalan yang diperlakukan secara paksa. Hutan satu-satunya 

perlindungan terbaik masyarakat Kajang dan pembentukan militer perlawanan 

terhadap imperialisme. Kekerasan lain dalam bentuk pendidikan, warga lokal 

tidak mendapatkan ruang untuk mencari pengetahuan, kecuali gerakan agama 

yang memberikan ruang kepada masyarakat lokal untuk menunutut ilmu. 

Selain konsep kepemimpinan Kajang yang ikut dibentuk oleh Belanda, 

penggunaan mata uang pun masih dapat dilihat pada saat pelaksaan pesta adat. 

Yang pada akhir siklus perkembangannya banyak dipengaruhi oleh Islam hingga 

kini. Salah satu penyerapan adat dari Islam adalah istilah kata karaeng meurut 

Jainal Ikrar diambil dari kata karim mulia, penggunaan simbol karaeng biasa juga 

dinobatkan pada pencipta yakni karaeng Allah swt dan penggunaan dalam 

kehidupan sehari-hari dikaitkan pada pemimpin atau gelar berdarah biru (puang). 

Belanda mencoba merubah struktur pakkaraengan dengan istilah baru dan 

makna yang berbeda sehingga pengankatan Karaeng di Kajang hanya berumur 

dua tahun, berakhir pasca penggabungan. Pemerintahan Karaeng Tiro ke 20 

Bajolli Daeng Massese pada 1871 M tidak menerima diberi gelar Gallarang oleh 
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Belanda karena Tiro sebagai Kerajaan tentunya setara dengan Bulukumba. 

Lontara Tiro merekam bahwa Karaeng Bajolli Daeng Masese dibunuh di Kajang 

di bawah pimpinan Matutu Daeng Pahakkang pada tahun 1875 M tanpa diketahui 

bagaimana kronologi kematiannya.
31

 Otoritas kepemimpinan Belanda tercatat 

dalam buku hitam masa lalu di beberapa wilayah Nusantara, salah satu dampak 

buruk bagi masyarakat yang belum merdeka sulit ditindak lanjuti karena otoritas 

sepenuhnya masih di tangan penjajah. 

Lain halnya pasca 1945 ketika deklarasi kemerdekaan sudah resmi, sejak 

tahun 2012 laporan tersebut diproses oleh pengadilan HAM Lisbeth Zegveld. 

Hukum negara sudah berlaku, maka pantas saja, berita yang ditulis oleh M. Fazil 

Pamungkas pada tahun 2020 dimenangkan oleh pelapor Anhar Gongong kepada 

pimpinan militer belanda R.P.P. Westerling, keputusan hakim nasional 

menetapkan Belanda telah dinyatakan melanggar peraturan PBB karena 

melakukan kekejaman atas negara yang sudah merdeka. Pengadilan Sipil Belanda 

mengakui kesalahan besar kekerasan militer di Sulawesi Selatan. Olehnya itu, 

pemerintah Belanda mengucapkan permohonan maaf kepada korban keluarga 

kekerasan. 

Sejarawan berbeda menanggapi tragedi kekerasan Belanda, Kemenangan 

keluarga yang menggugat dipengadilan nasional menuntut Belanda harus 

membayar uang sejumlah 3.634 euro dalam jumlah mata uang rupiah sebanyak 

181,5 juta. Fazil Pamungkas menganggap proses hukum tersebut keliru, karena 

korban kekerasan adalah warga negara republik, sehingga mahkama internasional 

PBB menaugi kasus nasional bukan pengadilan negeri, tegas oleh Pamungkas, 
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karena akan muncul stigma bahwa Belanda masih punya otoritas dan wewenan di 

Indonesia.  

Hal serupa diungkap oleh Sapardi Djoko Damono dalam bukunya terkait 

tirani dalam demokrasi, bahwasannya deklarasi kemerdekaan belum massif 

hingga lima tahun pasca kemerdekaan. Bertepatan negara disibukkan dengan 

rintisan tatanan negara yang usianya masih dini, belum lagi perebutan kuasa 

antara penerapan negara demokrasi atau negara Islam dalam proses negosiasi, 

alasan yang kuat dan realistis di Nusantara adalah kemajemukan suku, bahasa, dan 

keyakinan sehingga demokrasilah yang dianggap bisa menampung perbedaan 

dengan semboyang berbeda-beda tetapi tetap satu jua.  

b. Kajang Dompea berhadapan dengan Imperalisme Jepang 1942-1945 

Bangsa Nippong atau bangsa Jepang pun melakukan kekerasan selama 

satu tahun lebih pusatnya di Kassi ibu kota Kecamatan Kajang. Ketika Bohe 

Soba‟di Tombolo selaku pimpinan Kajang pada saat itu, mengadakan perlawanan 

kepada bangsa Jepang dengan caranya yang mistik, karena peristiwa perlawanan 

tersebut berdasarkan keterangan Bohe‟ Jina‟ bahwa Bangsa Jepang menangis 

pulang kampung setelah Bohe Puto Soba pa‟nganro artinya memohon di 

Tombolo kepada Allah selama tiga hari bersemedi dalam hutan. 

 Bohe Amma Puto Soba‟ memulangkan Jepang atau Nippong dalam 

peristiwa tersebut melalui parahadele (pidatonya) di Kassi tepatnya di tepi pesisir 

sebelah timur dekat dari kantor camat kajang saat ini. Informasi kejadian tersebut 

masih samar-samar karena keterbatasan informasi bagaimana Bohe Amma 

menyampaikan pidatonya kepada bangsa Jepang yang menerapkan bahasa Jepang 

sedangkan Bohe Amma menggunakan dialek Konjo.  

 Keterangan yang disampaikan oleh Bohe Jinak terkesan misterius, karena 

Bohe Amma Puto Soba‟ duduk bersemedi dalam ritual pa‟ganro permohonan 
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kepada Allah sehingga yang menyampaikan pidato bukan Bohe Amma secara 

fisik ujar Bohe Jina, melainkan bangsa Jepang itu sendiri yang digerakkan oleh 

Bohe Amma layaknya seorang dalang. Sampai hari ini diyakini oleh masyarakat 

kajang bahwa Kajang adalah asal kasappeang atau disebut pokok semua bangsa 

yang cerdas atau panrita sengaja dikeluarkan dan yang disimpan sisah satu yakni 

tukamase-masea. Atas kepercayaan tersbut imperialism bisa diatasi dengan cara 

mempertemukan dengan bangsanya sendiri yang disebut kasappeanna.  

Mengamati pernyataan Bohe‟ ketika Puto Soba‟ menerima informasi 

dariGalla bahwa segerombolan penjajah telah masuk di Tanah Kajang, lalu 

menanyakan kepada Galla. Bohe‟ Amma Puto Soba‟ merespon dengan 

pertanyaan bangsa apa mereka? Jawab Seorang Galla utusan‟ dia Bangsa Jepang 

yang disebutnya Nippong saat itu, respon balik dari Bohe Amma kalau mereka 

bangsa Jepang kita lawan mereka dengan Jepang pula karena disinilah asalnya 

kata Bohe Puto Soba‟. 
32

 

 Peristiwa inilah Bohe Amma melakukan ritual angangro tiga hari 

memohon kepada Allah, atas kehendak Allah dikabarkan bahwa pasukan Dompea 

tidak tembus peluru sepanjang mereka mampu menjaga lisan dan perbuatan suci 

dalam peperangan. Pertempuran Dompea dengan bangsa Jepang khususnya di 

wilayah Kajang dan sekitarnya berakhir dengan kemenangan di pihak Bohe 

Amma yang tentunya kerjan sama dengan pahlawan nasional dibawah naungan 

TNI.  

c. Kajang Dompea berhadapan dengan Gerilyah DI TII 1955-1957 
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Dompea merupakan istilahkelompok adat kajang dibawah naungan Bohe 

Amma yang berupaya mempertahankan wilayah adat kekuasannya.
33

 Secara 

ideologi otoritas perebutan kuasa masih berlangsung dalam internal pasca 1945 

sampai 1957. Kemerdekaan berbangsa, berbudaya, dan beragama belum bisa 

dikatakan final, karena paham atau isme yang tidak legal di mata negara 

dilenserkan atau dibubarkan atas dasar pertimbangan otoritas agama sehingga 

pemahaman yang dianggap tidak mengindahkan misi negara tidak diberi ruang 

perkembangan. 

Gelombang pertama Islam masuk di Kajang secara damai sekitar abad ke 

17 bertepatan kedatangan Tiga Datok di Sulawesi Selatan, Khususnya Datok ri 

Tiro yang bergerak di Bulukumba. Gelombang ke dua gerakan Gerilya DI TII 

secara otoriter, dan gelombang ketiga gerakan jama‟ah Tabligh. 

Sementara Geliryah bergerak memperluas wilayah otoritas dengan cara 

merekrut pengikut untuk melakukan perlawanan terhadap negara dan kelompok 

masyarakat yang tidak mau menerima syariat Islam. Pengikut Geriliyah 

berkembang pesat hingga meluas ke tanah Bugis, termasuk di wilayah adat 

Kajang mendapat apresiasi dari pengikutnya pada awal penerapan hukum mati 

bagi pezinah dan pelaku dosa besar. 

Penerapan hukum lempar batu bagi pezina yang dikubur sampai leher 

sempat diberlakukan di Kajang, sementara hukum mati versi adat berupa 

galampang yakni perahu ditumpangi oleh pelaku dosa besar yang digantungi batu 

besar untuk ditenggelamkan ke dalam dasar laut. Proses tersebut diyakini sebagai 

pembersihan biasa di sebut salimara, hukum mati berakhir setelah negara 

menerapkan Hak Asasi Manusia (HAM)dengan dua cara, pertama di asingkan 
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keluar dari wilayah adat hingga ia bisa kembali abbaji memperbaiki kesalahan, 

bukti upaya perbaikan ia mengorbangkan kuda atau sapi dengan cara makan 

bersama masyarakat.  

Hukum mati berlaku tanpa memandang status jabatan dalam wilayah 

tersebut, sementara kewajiban menuanikan shalat berjama‟ah pada hari jum‟at 

bagi laki-laki dan shalat berjama‟ah pada hari kamis bagi perempuan dihukum 

fisik jika tidak melakukan kewajiban tersebut. Berjamaah bagi perempuan disebut 

akkammisi perlahan ditinggalkan, kini tidak ada lagi kecuali jum‟at bagi laki-laki. 

Kewajiban berpuasa diterapkan dengan ketat, sehingga pada bulan puas tidak ada 

masyarakat yang berani makan di depan umum termasuk anak-anak tidak boleh 

makan di depan umum. Budaya seperti ini pun sudah hilang kecuali dalam 

mindset orang-orang tua, padahal itu meski dikembangkan. 

Ketika pembayaran zakat mulai di berlakukan oleh panitia Gerilyah dari 

rumah ke rumah, terdapat penyalah gunaan otoritas oleh pihak panitia kepada 

warga. K Duppa seorang pengikut Dompea yang sempat juga menjadi bagian 

pengagum Gerilya mengungkap bahwa, perpecahan antara masyarakat adat 

dengan pengikut Gerilyah diawali ketika panitia zakat meminta dua kali lipat 

bahkan lebih dari ketentuan zakat untuk dijadikan sebagai penghasilan ilegal. 

Diduga panitia tersebut bukan secara resmi, melainkan panitia yang mengatas 

namakan agama di bawah naungan Gerilyah. Pasca kejadian tersebut, keamanan 

tidak lagi dirasakan oleh marga adat, karena pembunuhan terjadi dimana-mana, 

sementara hukum negara belum massif pada saat itu. 

Masyarakat adat Dompea sebetulnya tidak menolak penerapan syariat 

Islam, tapi yang ditolak dan dibatasi adalah persoalan otoritas wilayah batasan 

minimal, yakni seputar kepemimpinan dan kebebasan simbolik dan penerapan 

pesan leluhur yang diyakini sebagai amanah dari leluhur. Perlu dijadikan sebagai 



104 
 

 

 

sorotan utama dalam kepanitiaan dan pengunaan otoritas, agar penyalah gunaan 

atau pengatas namaan diantisifasi oleh pihak yang berwenang. 

Masyarakat Kajang kelaparan, sementara pelarian warga hanya dua 

tempat, sebagian lari ke Kalimporo yang dilindungi oleh TNI Tentara Nasional 

Indonesia dan sebagian lari ke dalam hutan, di sanalah bertahan hidup dengan cara 

menelan biji mangga serta daun-daun pepohonan untuk mengisi perutnya. 

 Adapun padi dan beras sebagian dinikmati oleh penjajah dan selebihnya 

dimakan oleh kobaran api, warga tidak mendapatkan kesempatan bercocok tanam. 

Adapun sebagian warga yang pergi jauh menyendiri di kebun dan sempat bertahan 

hidup di sana karena bersediah mengorbankan ayam dan memberikan 

makanannya pada musuh sekaligus kepada TNI yang ikut berelancar di medan 

perang. Atas hindangan tersebut, belakangan dianggap pengkhianat oleh sesama 

masyarakat lokal karena bukan hanya menghidupi kawan tapi juga lawan atau 

musuh, akhirnya mengasingkan diri sampai ke Sinjai Bonto Kunyi salah satu 

perkampungan berbukit dan hutan. 

 Berbagai cara yang dilakukan oleh masyarakat kajang untuk bertahan 

hidup, bahkan sebagian ikut menjadi pengikut Gerilya untuk menyelamatkan 

nafasnya walaupun banyak nyawa berakhir di tangan Geriliyah karena setia pada 

adat Kajang bersama pasukan Dompea, gerakanyang dibentuk dalam hutan 

sebagai bentuk perlawanan masyarakat adat kajang kepada Geriliya. 

Adapun beberapa bukti aksiomatis, kenapa kepemimpinan Kajang yang 

bernilai ritual pa‟nganro sulit diterapkan pada gelombang ke dua, karena awal 

terbentuknya gerakan Darul Islam di bawah naungan Kahar Muzakkar DI TII 

(Darul Islam Tentara Islam Indonesia) memberantas keyakinan adat sehingga 

berhadapan pasukan Dompea di Kajang, bahkan Gerilyah berhadapan dengan 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada masa pimpinan Sukarno. Menurut 
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informasi Bohe Jina‟ mengatakan serangan pasukan Gerilya ingin menegakkan 

syariat Islam sekaligus gerakan perlawanan terhadap ideologi negara demokrasi 

yang dianggapnya belum Islami.  

Ditambah kekecewaan Kahar Muzakkar dalam perekrutan (TKI) Tentara 

Keamanan Rakyat. Gerakan DI TII (Darul Islam Tentara Islam Indonesia) di 

Kajang pada puncak kekacauan sangat memprihatinkan bagi Masyarakat kajang, 

karena serangan yang dilancarkan mulai di Balagana, Balambina, Benteng, 

Kajang, dan sekitarnya hingga rumah warga hangus dibakar lebih 40 rumah 

beserta isinya hangus ti tangan pasukan Gerilyah, tidak memandang siapa 

termasuk pemerintah pun disembelih jika terdapat pelanggaran besar, sebab itulah 

pelarian masyarakat Kajang masuk ke Kota (Kalimporo) dan sebagian masuk ke 

dalam hutan membentuk kelompok Dompea. Gerakan Gerilyah membuat 

masyarakat kajang lari ke dalam hutan pa‟rasangeng ngi raja atau hutan lindung 

sebelah barat. 

Gerakan Gerilyah kemudian redup ketika Kahar Muzakkar berpindah ke 

Wilayah Sulawesi Tenggara sekitar pada tahun 1960-an, di sanalah Kahar 

Muzakkar berakhir nafasnya oleh kepungan pasukan Markas Komando Peleton 

dari Makassar, di tepi sungai Lasolo tubuh Kahar Muzakkar ditembus oleh 

peluruh TNI pada 1965, Kahar Muzakkar tutup usia pada umur 43 tahun. Selama 

berbula-bulan pengepungan di lakukan oleh 4000 pasukan TNI terhadap Kahar 

Muzakkar yang terkenal mistik asal dan pengikutnya kelahiran Luwu pada 1921.
34

 

Hubungan Kajang dengan Luwu sebagaimana di uraikan pada bahasan 

sebelumnya sangat kuat, selain pernikahan silang antara putri Luwu Datuk Manila 

dengan putra Kajang, juga memiliki relasi perguruan duta Kajang Janggo 
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Towayya berguru selama tiga tahun di Luwu. Negara yang punya otoritas 

tertinggi semestinya menghidupkan kembali jejak relasi leluhur yang romantis 

antara guru dengan murid dan kerajaan dengan kerasaan, demikian pula generasi 

lokal meski mengenal lebih dalam siklus perkembangan agama dan budaya dalam 

negara kesatuan republik Indonesia. 

Islam sebagai aktor dalam masyarakat sosial, adat, dan kepemimpinan di 

negara ini, kendatipun Indonesia bukan Negara Agama dan bukan Negara sekuler. 

Asghar Ali Engineer, ia yakin moderasi Islam jika terus dipertahankan di 

Indonesia, maka akan menjadi ciri khas Negara Islam di Dunia.
35

 Sejak berdirinya 

kepemimpinan Islam di Nusantara pada tahun 1297 di Samudera Pasai (Aceh) 

Islam jadi perhatian publik dari nilai-nilai kepemimpinan dan ajarannya.
36

 

Islamisasi akan bersifat dinamis, dikutip oleh Ahmad Sewang. Tiga pola 

penyiaran Islam di Nusantara yaitu: pertama, Integrasi (Penyatuan atau 

penggabungan hingga menjadi kesatuan yang utuh) kedua, Dialog (Percakapan 

dua orang atau lebih) ketiga, Kombinasi antara integrasi dan dialog
37

 Memahami 

tiga pola penyiaran Islam di atas, dapat diterapkan sebagai teori yang mendukung 

dua pihak, satu pihak dari nilai budaya dan pihak kedua dari nilai agama dengan 

mengintegrasikan suatu ajaran. Sampai disini bukan lagi membahas persaingan 

antar kepemimpinan raja-raja di Nusantara, melainkan persaingan otoritaspolitik 

Islam dan otoritas politik Negara yang terjadi dalam kawasan adat Kajang. 

Islam sebagai agama mayoritas ia melindungi minoritas. Islam bukan 

membawa budaya Arab.
38

 Masyarakat Kajang merasakan trauma karena pada 
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tahun 40-70 an belum selesai berhadapan dengan penjajah Belanda, Jepang, dan 

perampokan terjadi dimana-mana. ketika semua pasukan tempur kelaparan dan 

kehausan membuat krisis ekonomi dan logistik masyarakat Kajang. Tidak sedikit 

rumah hangus terbakar dan pada akhirnya Dompea (pasukan Bohe Amma) 

melakukan perlawanan dengan seruan bahwa siapa saja yang dianggap datang 

merebut kekuasaan di tanah Kajang, termasuk para pendakwah Islam ikut jadi 

korbannya, karena kekuatan Dompea semakin kuat sehingga berhasil 

mengalahkan penjajah Belanda. 

Kecurigaan pihak adat pun meningkat bahwa Islam masuk secara paksa 

dibawah naungan TII (Tentara Islam Indonesia) ingin berdakwah dan mengambil 

alih posisi adat dalam kepemimpinan, maka antusias yang dilakukan oleh Bohe 

Amma dalam pesannya adalah “Punna antama‟i ammarenta agama sallangga, 

angojo‟i sange epa na kallong tedong” Artinya Jika Agama Islam mengambil alih 

area kepemimpinan kita, maka tangannya meraih hingga ketiak dan meraih hingga 

punggung leher kerbau.
39

  

Bukan peperangan Ideologi, para pemimpin Negara lintas internasional 

melakukan peperangan karena soal kepentingan yang tabrakan dengan 

kepentingan-kepentingan, kata Soekarno, bukan peperangan isme dengan isme 

atau fasisme dengan demokrasi, melainkan karena kebutuhan mentah. Jadi bom 

dengan bom senjata dengan senjata itu kulit saja bukan substansi dari kekuasaan 

politik. Prancis dengan Inggris misalnya senada membela demokrasi sedangkan 

Jerman lebih membela Fasisme itu juga termasuk kulit, kata Soekarno, kata siapa 

itu adalah substansi, semua itu adalah kulit saja tegasnya.
40
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Masyarakat Kajang diperhadapkan tiga pilihan. Jika masyarakat Kajang 

memilih jalan agama sebagai pemimpin, khawatir tidak menaati amanah leluhur. 

Jika memilih Bohe Amma sebagai pemimpin masyarakat Kajang masih ambigu 

terhadap pasang ri Kajang. Sementara jika memilih Negara sebagai pemimpin 

lebih parah lagi, karena sistem kekuasaan Negara kadang tidak memuaskan 

sebagian masyarakat dalam menyelesaikan problem sosial yang oligarki. 

Ketidakjelasan kemana arah diatas, masyarakat butuh siraman jernih untuk 

menghidupkan semangat hidupnya dalam berbangsa, beragama dan berbudaya. 

Dibutuhkan kerja sama Negara, agama, dan adat untuk mencapai kesejahteraan 

bersama. 

Ketika Islam mulai berkembang pesat menembus wilayah negara hingga 

adat, awalnya Islam sebagai nilai dan syariat, kemudian berkembang menjadi 

struktur organisasi kelompok yang kuat, perlahan memasuki wilayah kebijakan 

pemerintah yang dampaknya keyakinan leluhur dan agama yang dianggap tidak 

resmi pada akhirnyna dibubarkan. Sebelum terjadi negosiasi adat dengan gerakan 

Islam bergantian masuk di Kajang, muncullah kecurigaan adat terhadap 

pengalihan otoritas di wilayah kepemimpinan, salah satu penyebab pengunduran 

diri Bohe Amma Puto Sampo dari kedudukannya setelah mengadakan kajian 

Ideologi Islam rutin setiap malam senin dan malam jum‟at dalam kawasan adat. 

Atas peristiwa tersebut, Bohe Puto Sampo masuk penjara selama tiga 

tahun di Bantaeng. Peneliti belum menemukan secara eksplisit bagaimana 

hubungan kerajaan Gowa dan Bantaeng dengan Bohe Amma pada saat itu, 

sehingga Bohe Amma diproses secara hukum setelah masyarakat adat Kajang 

tidak sepakat jika memasukkan ideologi yang berpotensi menggeser adat leluhur. 

Hanya saja, ditemukan keterangan bahwa, Bohe Puto Sampo mengundurkan diri 



109 
 

 

 

dan digantikan oleh Bohe Minasa selama 40 tahun Kajang dipimpin oleh 

perempuan Bohe Minasa Bohe Amma sekaligus Anrong kala itu. 

Dominasi otoritas Islam terus melakukan negosiasi terhadap adat, konteks 

inilah antisipasi gerakan adat membagi wilayah bebas dan wilayah terbatas. Istilah 

kajang dalam dan Kajang luar atau tanah kekea dan tanah kuasayya lahir sebagai 

respon adat dengan agama serta berbagai ideologi yang datang silih berganti, 

puncak kecurigaan ketika pasang lahir pesan di bawah ini. 

Pasang ri Kajang “punna antama‟i ammarenta sallanga, angojoi sangge 

epa na kalong tedong” artinya jika agama sudah menduduki kepemimpinan adat, 

otoritas dan kekuasaan ada di tangan mereka sepenuhnya
41

 Terbentuknya teritorial 

adat merupakan awal kesadaran pimpinan lokal ditandai hadirnya perkembangan 

agam dan teknologi, walaupun yang menjadi alasan utama desa adat sampai saat 

ini belum di aktualisasikan karena persoalan kekuasaan wilayah adat tidak sesuai 

awal pembentukannya. 

Kerja sama yang saling menguntungkan masing-masing pihak akan 

berjalan tanpa hambatan. Namun karena satu pihak dalam kasus di atas merasa 

kehilangan otoritas, maka kerjasama mulai terhambat bahkan bisa saja terjadi 

pertumpahan darah, sulit dihindari jika dua belah pihak masing-masing berjuang 

atas nama hak dan kebenaran, agar disintegrasi sosial tidak terjadi, lahirlah 

kebijakan adat membuat batasan minimal sebagai pertanda bahwa kerja sama itu 

baik tapi, mendominasi sesama itu menghapus kebaikan. 

Kehadiran Islam di Kajang datang menawari konsep pengurusan jenazah 

yang disebut tausiyah, sebuah konsep pengurusan jenazah berbasis Islam yang 

substansinya meringankan keluarga yang ditinggalkan dan mendoakan almarhum, 

kurang lebih sama dengan maksud adat secara substansial. Bercermin dari capaian 
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pemeluk Islam pertama di Kajang yakni Bohe Sallang menerima ajaran dari luar 

dengan syarat bisa bekerja sama dengan adat tanpa ada diskriminasi antara 

keduanya. Jika ditelisik lebih dalam pengambilan keputusan adat menyambut 

Islam sebagai agama yang resmi karena secara konseptual memang memiliki 

kesamaan mendasar. 

Masyarakat rurungan tau tabbala menjalankan integrasi budaya dengan 

agama, terutama masyarakat yang dikategorikan dalam rurungan guru, sedangkan 

masyarakat yang masuk kategori rurungan adat, mengikuti praktik kebiasaan adat 

yang secara substansial juga menjalankan misi agama yakni representasi capaian 

Janggot Toa ke Luwu, Janggot To Jarra ke Wajo dan Tu Asara daeng Mallipa ke 

Gowa menuntut ilmu agama Islam melalui tiga jalur ulama yang datang ke 

Sulawesi pada abad ke 17. 

Pada saat itu, otoritas penuh ada di tangan kerajaan dan kesukuan, 

pertimbangan demi pertimbangan akhirnya tiga kerajaan besar di Sulawesi 

menerima Islam, walaupun demikian kerajaan Bone dan Gowa masih dalam 

bayangan politik perluasan wilayah, sehingga perang selleng atau Sallang (agama) 

sempat terjadi selama dua tahun di bawah pimpinan Sultan Alauddin, diakhiri 

dengan pertempuran dipalatte, berdasarkan simposium adat pitue (adat tujua) La 

Tenri Rua menerima Islam dan dilanjutkan oleh La Tenri Pale.
42

 

Menganalisis dari peristiwa tiga kerajaan besar di atas, masing-masing ada 

fase, dimana penolakan dan penerimaan terjadi, namun cepat atau lambat Islam 

akan masuk dan resmi sebagai agama kerajaan dan kesukuan bahkan agama yang 

terbesar dalam Republik Indonesia. Selagi agama disampaikan dengan cara yang 

tepat, tidak akan ada pertumpahan darah atau penolakan dari pihak manapun, lain 

halnya dengan tindakan Raja Bone di atas, karena adanya unsur kepentingan 
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imperialis Kerajaan Gowa yang terkenal kuat di masanya, sehingga wajar saja 

muncul kecurigaan selain dari metode penyampaian agamanya yang perlu 

eksplorasi lebih lanjut. 

Perkembangan peradaban yang tidak direncanakan biasanya tidak disadari 

bahwa, sudah keluar dari batas minimal dan maksimal, misalnya, IPTEK Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi terus dikembangkan dengan pertimbangan kebutuhan 

manusia, kenyataannya manusia kehilangan tempat karena seisi bumi akan 

dikendalikan oleh tumpukan mesin, polusi, dan bumi akan dikuras untuk 

memenuhi kebutuhan mesin yang mengatasnamakan manusia. Analisis ini, hanya 

untuk mengilustrasikan bagaimana lompatan perkembangan praktik sosial yang 

ada di Kajang. 

Mereka tidak menyadari perkembangan tradisi secara signifikan, sehingga 

tidak menyadari substansi ajaran leluhur yang mereka terapkan hari ini, sudah 

melewati batas minimal pakamase-maseang dan nilai kesetaraan. 

Konversi adat leluhur, Islam, dan otoritas negara sebetulnya bisa jadi 

pemersatu. Hanya saja, masih terdapat benih-benih kepentingan politik yang 

menyelinap dalam konsep kepemimpinan Kajang, demikian pula kasus 

perselingkuhan politik mengakibatkan perang saudara antar sesama masyarakat 

Kajang ketika Kajang dinaungi oleh dua kepala suku sekaligus, Puto palasa dan 

Puto Bekkong. 

Kunci yang paling utama agar peristiwa buruk dapat dihindari, maka 

upaya pendidikan perlu dibenahi agar bisa melahirkan pemimpin yang bersyarat. 

Mengamati kondisi sosial saat ini, pola pemilihan semacam itu cukup sulit 

direalisasikan, hanya saja persoalan elektabilitas dan kapasitas perlu 

dikembangkan sebagaimana tuntutan zaman saat ini. Mengamati awal runtuhnya 

kepemimpinan Kajang yang berbasis mistik mulai kehilangan identitasnya ketika 
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perkembangan modernisasi mulai meningkat pesat seiring dengan perkembangan 

ideologi konsep kepemimpinan dihantar kepada teori- teori yang dianggap sesuai 

dengan perkembangan zaman. 

 Pola kepemimpinan mistik satu paket dengan pakamase-maseang, 

sementara pola kepemimpinan modern satu paket dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan, sementara nilai pakkamse-masenag memungkinkan adanya 

penggabungan antara kemajuan ilmu pengetahuan. Maka peran mistik di tengah-

tengah gencatan ilmiah dan rasional masing-masing berjalan pada koridornya, hal 

yang mempertemukan dua pola tersebut adalah agama, itulah sebabnya agama, 

dan budaya punya satu misi yang relatif sama, hanya saja agama lebih terstruktur 

dan sistematis. 

C. Keberlanjutan Kepemimpinan Kajang 

Menggunakan cara analisis Anthony Giddens mengamati ideologi kaum 

intelektual. Keberlanjutan secara ideologi para intelektual sejati atau rausyanfikr, 

secara universal mengenang hari ulang tahun kebudayaan yang bersejarah kerap 

kali digelar secara besar-besaran, namun itu hanya menguras dana besar dan 

tenaga masyarakat, sementara kebutuhan intelektual terabaikan.
43

 Peristiwa ini 

menyinggung semua kebiasaan agama dan negara yang melangsungkan pesta 

besar-besaran sebagai bentuk penghargaan leluhur untuk para pejuang. 

Mengenang kembali peristiwa kepemimpinan Bohe Tomi‟ menerima 

Islam pasca mengutus kedutaan putra Kejang ke berbagai wilayah menuntut ilmu 

agama selama tiga tahun di Luwu, Wajo, dan Gowa. Hari ini dirayakan besar-

besaran dengan berbagai jenis dan bentuknya, hal yang sama terjadi menelan dana 

besar dan menguras tenaga masyarakat. Bahkan peristiwa acara pesta besar-
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besaran mengundang perhatian warga dengan bentuk sentiment kritikan ideologi 

yang katanya hidup kamase-mase tapi kelihatan elit saat merayakan pesta.  

Konsep kepedulian intelektual yang dicapai oleh Bohe Tomi, sebetulnya 

patut diapresiasi dan itulah yang pantas untuk dilanjutkan. Pengelolaan dana adat 

bisa disalurkan dalam bentuk beasiswa ke berbagai wilayah, melihat capaian para 

utusan yang hanya menggunakan transportasi seadanya dan menyeberangi sungai, 

bukit lembah hanya untuk mengembangkan intelektualnya. Pengelolaan 

berikutnya bisa membangun perpustakaan lokal yang tentunya ini butuh perhatian 

khusus dari pemerintah dan tokoh agama jika memiliki kesadaran historis.  

1. Problem Investor terhadap Pakkamase-Maseang dan 

Keterpurukan Pendidikan 

 Bukan hanya negara dan agama memiliki problem. Adat kajang pun 

sedang berhadapan dengan problem sosial yang serius, karena nilai kesederhanaan 

bukan hanya sulit dimaknai, tapi materialis elit tingkat gengsi sudah mendobrak 

makna pakkamase-maseang dalam praktik sosial Kajang.  

 Pakkamase-maseang atau bersahaja perlu ditafsirkan ulang dan melihat 

kondisi sosial terkini bagaimana relasi faktualnya, sebelum mengupas lebih 

dalam, kemiskinan dan pakkamase-maseang perlu dipertanyakan kembali, apakah 

kemiskinan dapat diatasi, kemudian penyebab pertama kemiskinan adalah apa, 

dan apa arti pakkamase-maseang di Kajang. Kaitannya dengan pasang ri Kajang 

disebutkan dengan makna berbeda yakni, “pammalli juku na rie pammalli care-

care narie anggangre na rie” Artinya ketika lapar ada makanan, ketika dingin ada 

pakaian.  

 Dua makna pesan leluhur di atas bukan berpasrah diri menjalani 

kesederhanaan, apalagi memelihara kemiskinan agar tidak lupa diri pada saat 

memiliki harta yang berlimpah. Tapi lebih kepada bentuk nasihat agar tidak 
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menampakkan harta dalam wujud bermacam-macam, sehingga makan sesuai 

kebutuhan saja dan berpakaian sesuai adat saja, hitam dan putih, tidak 

menampilkan kemewahan baik secara simbol maupun secara formal. Makna yang 

mendekati substansi dari pesan leluhur menyikapi persoalan sifat manusia agar 

menjaga keseimbangan serta menjaga investasi kedepannya. 

 Dua hal yang diungkap dalam pesan tersebut, yakni kebutuhan dalam perut 

dan kebutuhan diluar kulit yakni pakaian. Kenapa tidak diungkap persoalan 

kebutuhan lain seperti pendidikan, biaya pesta adat dan biaya lainnya, persoalan 

perut dan pakaian tidak dapat ditunda, sementara persoalan lainnya masih ada 

jalan lain. Antisipasi pemborosan dan bermegah-megahan juga terdapat dalam 

pesan leluhur, tapi perlu dipertanyakan kembali ironis praktik sosial adat kajang 

hari ini. 

 10 tahun terakhir ini, praktik budaya Kajang melambung kedepan, pada 

2023 menuju 2024 kehilangan identitas keluhuran, dari nilai kesederhanaan 

menuju pada materialis ekonomi bergengsi, dari kesatuan menuju disintegrasi. 

Dapat diilustrasikan Kajang sedang berada di ujung tanduk, sedangkan satu-

satunya kemungkinan besar akan dihantarkan pada jurang pemisah antara 

masyarakat kelas atas dengan masyarakat kelas bawah, jurang yang sudah 

menganga siap menerkam nilai-nilai luhur tentang manyu siparampe (bahu 

membahu) dan Tallang sipahua (mernagkul). 

 Ammatoa kewalahan mengambil kebijakan, belum selesai batasan 

kemewahan acara 100 kematian addangang, muncul lagi problem baru berupa 

larangan melangsungkan acara 100 hari addangang jika almarhum terlilit utang, 

bahkan bisa berimbas pada keluarga yang duka harus mengutang juga untuk 

melangsungkan perayaan 100 hari kematiannya yang membutuhkan dana ratusan 

juta hingga lebih besar lagi. Dua substansi masalah tersebut karena tidak kuatnya 
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otoritas Bohe Amma menaungi sistem sosial dan kekeliruan masyarakat Kajang 

menjalankan adat sesuai keinginannya, bukan sesuai nilai pesan leluhur. 

 Keluarga besar yang mengalami duka jauh sebelumnya, keluarga berduka 

yang ekonominya rendah, sementara mengurusi orang sakit sambil memikirkan 

dimana mau pinjam uang untuk biaya kelangsungan prosesi adat hingga 

menjelang seratus hari, bahkan dalam satu rumpun keluarga terjadi keributan 

masalah persiapan dana menggelar acara adat kematian, termasuk keluarga dekat 

bagi masyarakat proletar disibukkan masalah kepada siapa lagi akan meminjam 

uang. 

 Problem yang digambarkan di atas hanya terjadi pada keluarga yang 

sederhana dari segi ekonomi, sementara bagi kelompok borjuis yang terjadi adalah 

diskriminasi nilai-nilai luhur dan kelas sosial. Memisahkan kelas sosial yang 

sesungguhnya sangat tidak diinginkan oleh pasang ri Kajang.Pada sisi inilah, 

masyarakat Kajang yang tidak sanggup lagi menjalankan ritual kematian, mereka 

rela menanggung resiko sosial berbagai sentimen negatif, sebetulnya problem ini, 

bukan karena mereka tidak ingin mengindahkan praktik sosial keluhuran, tapi 

karena dominasi elit yang mengendarai perjalanan menuju kebiadaban.  

Jika semua tradisi kebesaran dijalankan seperti, Addampo dan Lajo-lajo, 

butuh ratusan juta dana hingga lebih. Ini juga merupakan salah satu problem yang 

perlu dilakukan tinjauan khusus dari analisis manajemen ekonomi, karena boleh 

jadi salah satu sebab kenapa masyarakat Kajang khususnya rurungan adat 

mayoritas pendidikannya rendah, karena biaya diperuntukkan dalam kepentingan 

adat, sementara untuk merekrut dana sebesar itu membutuhkan tenaga dan waktu 

berkepanjangan, itulah sebabnya kebanyakan lulusan tingkat menengah atas sudah 

memutuskan untuk kerja dibangdingkan menempuh pendidikan formal. 
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 Seperti itulah gambaran umum peradaban lokal yang tidak direncanakan, 

sehingga arus yang dilewati dialektika sosial tidak punya tujuan yang jelas. Salah 

satu kelemahan masyarakat rurungan adat, mereka taat dan patuh pada adat, 

sehingga tidak ada aspek kritis yang dibangun berdasarkan kesadaran individu 

maupun kelompok, berbeda masyarakat rurungan guru, mereka taat dan kritis 

terhadap kondisi sosial, demikian pula masyarakat rurungan tau tabbala, selain 

mengikuti konvensi mayoritas, mereka hanya cenderung kritis dalam diam, 

artinya tanpa mengeluarkan argument. 

 Pergeseran makna dari konsep nilai luhur dengan apa yang dipahami dan 

diterapkan oleh masyarakat Kajang, sehingga Bohe Amma Puto Palasa sempat 

memberikan instruktif kepada masyarakat yang tidak menyadari perkembangan 

budaya lokal yang sudah masuk kategori kelas elit atau mewah ketika menggelar 

prosesi kematian dan pesta adat lainnya. Dampak sosial bagi kaum proletar 

sebetulnya sudah nampak satu persatu, tanpa mereka sadari bahwa nilai 

pakamase-maseang sudah tenggelam oleh arus lokalisasi materialis.  

 Sekitar tahun 2015-2021 masyarakat Kajang ikut berkompetisi bisnis jual 

beli peralatan rumah tangga secara besar-besaran. Peristiwa sosial ini tidak bisa 

lepas dari aspek yang membentuk karakteristik pola pikir dan suhu ekonomi 

masyarakat Kajang. Pemikiran rakyat dibentuk oleh situasi money politik. Jangan 

maju sebagai calon pemimpin jika anda tidak punya modal, misalnya desa, 

DPRD, dan Bupati. Konsep kepemimpinan Kajang yang orientasinya adalah 

pakkamase-maseang terjadi pro kontra dengan realitas politik. 

Masyarakat Kajang mengenal miliaran setelah menjalankan bisnis jual beli 

dengan cara dicicilkan ke berbagai daerah hingga lintas Sulawesi menggunakan 

kendaraan roda empat. Sebuah lompatan ekonomi yang signifikan dan sebagian 

lainnya mengalami kebangkrutan sampai kehilangan aset masa depan. Perekrutan 
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besar-besaran pekerja sehingga mengurangi angka pengangguran sekaligus 

memberikan semangat pendidikan dari segi ekonomi, walaupun terdapat pelajar 

SMP dan SMA lebih memilih ikut berbisnis sehingga pendidikan formal 

terabaikan. 

 Investor tersebut berdampak pada pola hidup dan praktik kebudayaan lebih 

condong kepada nilai ekonomi, artinya sebagian kelompok masyarakat Kajang 

menyadari pentingnya ekonomi untuk membangun kehidupan dan aset masa 

depan. Selama ini, perantauan lintas Sulawesi bahkan lintas Negara menjadi buru, 

tapi tidak menghasilkan perubahan yang besar. secara naluri manusiawi memang 

kehidupan ini selalu mengarah pada kemewahan, itulah peran agama dan budaya 

memberikan batas minimal dan maksimal agar meminimalisir kehendak 

naluriambisi manusia, sebagai upaya menjaga kesimbangan.  

Arti tallang sipahua‟ saling mengangkat sesama dari keterpurukan, sejak 

meningkatnya jumlah kaum elit bisnis ikut membentuk pola hidup relatif tinggi. 

Pihak adat kurang produktif mencari solusi sebagai wujud tallang sipahua‟ bisa 

dikatakan peran kepemimpinan Kajang dalam proses mengamati new situasi 

sosial tidak lagi efektif. Bukan hanya pada area bisnis saja yang terjadi 

perkembangan, tapi sampai pada uang tamu undangan meningkat pesat hingga 

puluhan juta. 

Pakkamase-maseang dalam hal ini, perlu dikaji ulang dari sudut 

kesetaraan sosial, jika untuk mencari reputasi kelas atas yang dianggap 

berkemampuan, itu sudah tercapai walaupun tindakan ini semakin memperluas 

area pemisah antara orang kelas proletar dengan orang kalumanyang atau kelas 

elit. Walaupun masyarakat Kajang terkenal pekerja keras tapi dampaknya, 

generasi rata-rata putus pendidikan, karena sejak usia dini sudah disibukkan 



118 
 

 

 

mengumpulkan dana persiapan menjalankan kajang aktual yang relatif mahal, 

termasuk uang panaik. 

 Dampak negatif para investor dari sisi pendidikan juga terjadi, karena 

perekrutan besar-besaran pekerja sehingga sebagian besar lulusan menengah atas 

tidak lagi mementingkan soal pendidikan, karena pertimbangan sederhana jika 

menempuh pendidikan butuh dana besar, sementara ikut berbisnis menghasilkan 

dana besar dan pengalaman. Itulah yang membentuk pemikiran generasi pada 

dunia praktik ekonomi, padahal 400 tahun yang lalu, Pimpinan Kajang sudah 

mengutus duta besar putra Kajang Tuasara Daeng Mallipa ke Tanah Makassar 

untuk menuntut ilmu pengetahuan, sehingga jika kita membandingkan capaian 

kepemimpinan Kajang saat ini, mengalami stagnan, artinya tidak terdapat 

kemajuan kecuali dengan upaya sendiri mencari jalan masing-masing. 

 Akibat rendahnya pendidikan sebetulnya juga dirasakan oleh masyarakat 

Kajang yang ikut berselancar dalam dunia bisnis, ketika para pekerja diberi 

amanah, belum mampu mengelolah secara efektif perekonomian sehingga diduga 

salah satu akibat banyaknya pedang yang besar mengalami disintegrasi ekonomi 

bahkan terlilit utang hingga miliaran karena pekerja menjadikan pengabdian 

sekaligus untuk belajar, bukan bekerja untuk memanfaatkan ilmu yang sudah 

mereka kuasai. Walaupun pelajaran praktik lebih penting daripada teori, tapi 

pendidikan yang cukup meski diprioritaskan karena itulah modal terbaik untuk 

melanjutkan misi leluhur yang akan dipangku oleh generasi berkelanjutan.  

 Dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan dan ekonomi tidak bisa 

dipisahkan, keduanya merupakan sayap kiri dan kanan yang mengendalikan 

peradaban saat ini. Sebetulnya ilmu pengetahuan dan ekonomi menjadi standar 

utama bagi kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh kesehatan. Olehnya itu, 

konsep kepemimpinan bukan sorotan utama, tapi dampak yang diberikan kepada 
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kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan hidup aman dan damai. 

Konsekuensi besar bagi suatu lembaga atau bisnis jika tidak mengindahkan 

manajemen dan pengetahuan yang matang, adalah disintegrasi ekonomi oleh 

sebagian besar investor.   

2. Perbandingan Kajang Konseptual dan Kajang Aktual 

Ada dua macam ciri khas masyarakat Kajang yakni, Kajang konseptual 

pappasang dan Kajang aktual. Kedua jenis ini, mengindikasikan pada arah 

masing-masing sesuai jalannya dengan jalur yang berbeda. Kajang aktual yang 

kita lihat 2023 menuju 2024 pendidikan terlambat jika dibandingkan dengan 

kecamatan tetangga seperti Kecamatan Herlang, Bontotiro, Bulukumpa dan 

sekitarnya. Bohe Amma dan jajarannya sebagai pemegang otoritas budaya Kajang 

semestinya tidak diam melihat Kajang aktual terjatuh sebagaimana analisis 

perbandingan tersebut di atas. Menelusuri lebih dalam, apa dan bagaimana 

masyarakat Kajang merekrut ekonomi, sebagian besar merantau keliling kampung 

sebagai petani, peternak, kuli bangunan, sopir, buruh tani, dan ada pula yang jadi 

mandor serta aparat militer tapi hanya sebagian kecil. 

Terpeliharanya prinsip di Kajang bahwa bukan yang banyak mencukupi, 

sedikit pun jika itu yang diberkahi keringat, itulah yang didambakan, secara dialek 

sastra bahwa “hoijai lalang ri buana kalukua lalangmintu nu sikidia 

namallabang”
44

. Artinya carilah yang sedikit tapi mencukupi, di dalam buah 

kelapa disitulah air yang sedikit namun cukup. Prinsip pencari berkah tersebut 

dilatarbelakangi oleh nilai pesan leluhur yang condong kepada tasawuf akhlaki. 

Menambahkan uraian singkat terkait pencari berkah dengan pola 

komunikasi transendental kepada Allah atau biasa disebut representasi 

penyembahan je‟netalluka sumbajang tattappu‟ berkaitan erat dengan akhlak 
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Puang Basi, (65 tahun) Cucu Bohe Amma, Wawancara, Kajang,  2 juli 2023. 
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anggota tubuhnya bekerja sekaligus beribadah dengan cara memelihara kesucian 

pekerjaan dan hasil yang diberkahi dari hasil keringat, jika masyarakat Kajang 

mampu bersifat konsisten tidak memutuskan perbuatan jujur, adil, dan amanah. 

Itu salah satu makna tattappu konsisten atau gattang dalam berbudaya. 

Secara konseptual ada kemungkinan pasang memudar dari warna dan sifat 

sesungguhnya, jika pada zamannya pasang sebagai tali pegangan dan tali 

integritas yang menyatukan. Perlu upaya serius menindak lanjuti dalam bentuk 

konvensi agama dan negara yang memberikan otoritas dari dukungan para 

generasi muda mengeksplorasi sebelum terjadi kepunahan. Berdasarkan informasi 

dari leluhur dikatakan bahwa. Rie se‟re hattu manna nu renreng tedong pangka 

se‟renu anrai‟ kalau‟ attula pappasang anromo lampauangko” 
45

 Suatu saat jika 

pesan leluhur sudah punah, biar kesana kemari kamu bawa kerbau terbesarmu 

untuk membayar dalam pencarian pasang tidak akan kamu temukan karena sudah 

tidak ada lagi pakar dalam pasang ri Kajang.  

Padahal jika kita bercermin kepada masa leluhur Kajang. Lahirnya 

kongres tellumboccoe pertemuan tiga kerajaan besar berorientasi pada nilai 

pendidikan, yakni “setiap yang hadir dalam kongres tellumboccoe wajib 

menyampaikan pengetahuan kepada raja-raja kecil yang belum mengetahui jalan 

keselamatan dan kebahagiaan dunia hingga akhirat” sejak pertemuan itulah, 

prinsip mahalnya ilmu pengetahuan tidak lagi diterapkan sebagaimana prinsip 

orang dulu, bahkan sampai saat ini, peneliti masih merasakan di masyarakat saat 

melakukan penelitian, padahal mensakralkan pengetahuan bukan lagi saatnya, 

karena prinsip itu berdampak besar pada keterlambatan transformasi pendidikan 

kepada generasi secara universal. 
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K. Padu, (75 tahun) patungtung, Wawancara. Kajang,  5 mei 2023. 
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Itu pula menjadi alasan sebagian tokoh adat sehingga enggang 

mengeluarkan pendapat yang katanya tidak semudah itu ditemukan pada 

zamannya, alasan kedua upaya pemeliharaan agar tidak mudah dinodahi oleh para 

penuntut ilmu atau patareka ketika ilmu pengetahuan yang disakralkan pasang ri 

Kajang disebarkan dengan mudah dan hingga dijual murah. Mengungkap kembali 

dialektika yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa proses menuntut 

ilmupasang ri di Kajang butuh proses panjang yang disebut attareka. Karena nilai 

kehormatan yang besar kepada patareka penuntut ilmu memiliki nilai tersendiri 

dan tidak lepas dari keuntungan upah sosial. 

Keuntungan upah yang diterima dari masyarakat ketika memandu kegiatan 

adat dan kegiatan lainnya. Persis seperti para dosen dan pimpinan negara 

mendapatkan penghargaan tinggi sekaligus upah dari negara atau berupa gaji. 

Problemnya saat ini adalah upah pimpinan negara dijamin perbulan sementara 

upah pimpinan lokal belum ada jaminan bahkan yang adalah kewajiban 

membayar pajak kepada negara untuk kepentingan para elit negara. 

Secara ideologi normatif, masa depan keberlanjutan kepemimpinan 

Kajang menuju satu titik yang sama dengan agama dan negara, yakni mencapai 

kebaikan bersama. Kepemimpinan negara yang berasaskan UUD dan nilai-nilai 

pancasila juga yang dijunjung tinggi dalam konsep kepemimpinan Kajang. 

Misalnya nilai keadilan, nilai sosial, dan nilai ketuhanan. Jalan tengah untuk 

mengintegrasikan otoritas lokal meski dipasilitasi oleh negara sesuai dengan 

ketentuan UUD tentang perlakuan terhadap kepercayaan dan leluhur. 

Memisahkan desa adat dengan desa pemerintah salah satu permintaan 

Tutoa Sangkala kepada negara yang diselenggarakan pada tahun 2022 belum 

mendapat kebijakan untuk ditindaklanjuti. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah 

Kajang berniat ingin memberikan dukungan membentuk desa adat dengan 
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masyarakat pemangku adat bisa menjalankan amanah leluhur. Salah satu rute 

pembentukan desa adat disampaikan di bawah ini. 

“Desa adat itu bukan kewenangan adat untuk membentuk diri sebagai 

desa, tapi melalui pemerintah dalam hal ini pemerintah kabupaten bersurat 

ke Kementrian Desa dan Kementerian dalam Negeri untuk memberikan 

hak desa, ada tiga penjelasan. Pertama, bagus untuk lebih memperjelas 

wilayah adat. Kedua, pasti wilayahnya semakin kecil. Ketiga, apakah 

masyarakat mau untuk mengikuti aturan adat semaksimal mungkin.”
46

 

Menyadari akan adanya dua problem utama dari pernyataan di atas, 

walaupun dampak negatifnya secara administratif territorial adat akan lebih jelas, 

walaupun harus melalui proses hukum untuk menentukan wilayah adat yang 

sudah di wilayah wilayah administratif pemerintah. Bahkan wilayah adat sempat 

menjadi indikator pemicu terjadinya aksi massa sampai di ranah hukum atas 

pembangunan lahan karet milik PT Lonsum pada wilayah adat. 

4. Tiga Jenis Rurungan Masyarakat Kajang 

Bagaimana Kepemimpinan Kajang memperoleh dasar pengakuan yang 

mengikat, pertanyaan tersebut terjawab dengan berbagai versi, sesuai 

kecenderungan masyarakat Kajang, ada tiga kecenderungan masyarakat Kajang, 

ketiga kecenderungan tersebut masing-masing menyodorkan jawaban yang 

berbeda, Masyarakat rurungan adat, Masyarakat rurungan guru, dan masyarakat 

rurungan tau tabbala.  

a. Rurungan Adat 

Hukum adat memperoleh pengakuan banyak didapatkan dari rurungan 

adat, karena pola pikir rurungan masyarakat adat bertendensi pada pesan leluhur 

biasa disebut konservatif, cenderung melanjutkan kebiasaan adat leluhur secara 

berkelanjutan. Walaupun masyarakat umum lainnya sudah mengikuti 
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Alkaisar Jainal Ikrar S.H., M. Si (34 tahun) Dewan perwakilan daerah Bulukumba, 

Wawancara, online 26 Agustus 2023. 
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perkembangan zaman, masyarakat rurungan adat tidak lepas dari ikatan dan 

pengakuan adat, karena ikatan kepercayaan diyakini ada power relasi dengan 

leluhur, baik yang hidup maupun yang sudah ada di alam lain.  

Selain mengandung kepatuhan adat, dirangkaikan dengan kepatuhan pada 

leluhur sekaligus cara mematuhi Allah. Salah satu makna pasang ri Kajang 

“gattangnuji nu adat” artinya karena ketegasanmu lah maka disebutlah adat. 

Kekuatan otoritas hukum adat mengikat masyarakat selama ia termasuk rurungan 

adat. Maksud rurungan adat secara bahasa konjo adalah kata rurungan artinya 

“pengikut, naungan, dan bersama” adapun secara istilah, rurungan adalah 

pengikut bersama adat yang menaungi secara keyakinan, dan mengikuti berbagai 

macam rangkaian praktis sosial.  

Rurungan adat bukan hanya bagi masyarakat dalam kawasan saja akan 

tetapi, masyarakat yang di luar Kawasan adat Ammatoa, bahkan masyarakat adat 

yang merantau keluar negeri. Kekonsistenan terhadap masyarakat adat 

mengenakan pakaian hitam tanpa alas kaki dimanapun berada dan kapanpun dia 

masuk kategori rurungan adat, karena secara keyakinan mengikat dalam pikiran 

dan praktis kesederhanaan sekaligus pola hidup masyarakat adat penghambaan 

dihadapan Tuhan.  

b. Runrungan Guru 

Kelompok masyarakat Runrungan Guru tersebut berbeda dengan 

kelompok masyarakat rurungan adat, arti rurungan guru secara bahasa, kata guru 

artinya mereka yang sudah menempuh pendidikan secara formal dan memikat 

pendapat guru. Penggunaan kata guru ditujukan kepada mereka yang sudah 

menempuh pendidikan formal, terjadi perkawinan antara pengetahuan lokal 

dengan pengetahuan internal yang ilmiah, sehingga pasang ri Kajang ditempatkan 

sebagai pendukung atau penguat ilmu rasional ilmiah dari guru. 



124 
 

 

 

Perkembangan zaman melahirkan benih kelompok dalam kelompok yang 

penulis sebut sebagai rurungan guru yang sebagian besar hidup bermukim di 

rambang luarayya kawasan bebas, seperti Desa Tambangan, Desa Bonto Baji, 

Desa Sapanang, dan Desa Mattoanging. Tiga desa lainnya Tanah Towa Malleleng 

dan Desa Batunilamung dominan mengikuti rurungan adat ketimbang rurungan 

guru, secara teritorial masing-masing desa yang bersentuhan langsung dengan 

wilayah adat pasti menirukan dan meneladan rurungan adat.  

Masyarakat rurungan guru lebih fokus pada pembelajaran secara formal, 

namun mereka tidak meninggalkan nilai-nilai leluhur seperti, gotong-royong dan 

nilai kerohanian. Ikatan nilai kepemimpinan dan hukum tetap berlaku, walaupun 

terjadi persaingan ketat dengan otoritas desa. Hanya saja, rurungan guru mereka 

cenderung mengintegrasikan pola hidup modern dengan pola hidup tradisional, 

termasuk pola hidup agama. Pengakuan ikatan keberlanjutan kepemimpinan 

Kajang terhadap masyarakat rurungan guru bersifat netral, dibandingkan ikatan 

hukum adat pada masyarakat rurungan adat sangat kuat baik secara keyakinan 

maupun secara implementasi sosial.  

c. Rurungan Tau Tabbala 

Secara bahasa tabbala artinya mayoritas, kecenderungan masyarakat 

bagian ketiga lebih condong kepada kelompok mayoritas, kemudian bisa 

menyesuaikan diri pada kondisi lingkungan sekitarnya membangun relasi sosial, 

beragama dan bernegara. Rurungan tau tabbala relatif sama identik dengan pola 

hidup rurungan guru, karena ia terikat oleh guru, agama, sekaligus adat. Pola 

hidupnya lebih bebas tanpa harus melakukan kebiasaan sosial. Dilihat secara 

realitas, rurungan tau tabbala atau suara mayoritas tidak ikut mengambil peran 

aktor menentukan keberlanjutan kepemimpinan Kajang kedepannya, hanya 

menunggu suara terbanyak lalu ikut dengan pola atau konsep mereka. 
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3 versi kecenderungan masyarakat Kajang tersebut di atas, masing-masing 

diikat oleh pengakuan adat, hanya posisinya yang berbeda, kecenderungan 

rurungan adat menentukan porsi besar dan dua rurungan guru dan tau tabbala 

relatif sedang. Faktor-faktor yang mengikat dengan pengakuan kepemimpinan 

Kajang adalah faktor kebutuhan dan keamanan. Bohe Amma memberikan 

keamanan kepada warga masyarakat adat dengan payung hukum dan menindak 

lanjuti kasus problem sosial secara hukum adat.  

Misalkan kasus mafia tanah, pencurian ternak dan diskriminasi lainnya. 

Struktur tatanan adat Kajang terpelihara secara alami dan kemasyarakatan juga 

merasakan dampak positifnya. Hukum adat melindungi masyarakat secara mistik, 

hukum tersebut tunu passau dirangkaikan tunu panroli artinya pembakaran 

linggis serta doa kutukan atas pelaku criminal dan doa perlindungan kepada 

korban diskriminasi. Bohe Amma selaku pimpinan memberikan kelonggaran 

kepada kepada masyarakatnya, jika mereka ingin mengikuti ketentuan prinsip 

hidup adat dipersilahkan dan jika ada yang ingin menikmati segala kemewahan 

juga dipersilahkan. Mengikuti kemewahan maksudnya adalah hidup diluar 

ketentuan hidup adat kamase-mase atau bersahaja. 

Sebagai asset keberlanjutan masa depan kepemimpinan Kajang, bercermin 

dari latar belakang Indonesia dibangun atas dasar suku-suku dan kerajaan. 

Olehnya itu, menelantarkan suku dan kerajaan sama seperti merusak dasar 

pondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepemimpinan Kajang secara 

konseptual menjalankan misi berdasarkan integrasi nilai luhur, agama, dan 

mistisisme primitif. 

Melihat kebutuhan dunia secara universal sedang menginginkan 

keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kebutuhan bumi yang meningkat 

karena akibat negatif arus perkembangan modern seolah dijadikan perlombaan. 



126 
 

 

 

Bukan hanya Indonesia yang harus melirik kepemimpinan Kajang, tapi dunia 

sebagaimana uraian di atas, ketika gerakan peradaban melambung cepat, namun 

tidak menjamin keberlanjutan sumber daya alam, justru mengancam keamanan.  

Solusi yang sederhana saja, yakni berikan ruang keberlanjutan 

kepemimpinan Kajang untuk melanjutkan misinya berdasarkan pasang ri Kajang 

“parakai lino lollong bonena” artinya pelihara bumi beserta isinya. Membangun 

Indonesia tidak harus melalui atau berangkat dari pusat kota, tapi Indonesia bisa di 

bangun dari sisi mana saja, baik itu dari sisi ekonomi lokal, ide lokal, dan 

berbagai potensi lokal lainnya. Kepala Desa Tanah Towa yang memiliki peranan 

penting dan strategis, tampak jelas memposisikan dirinya di tengah-tengah tiga 

kecenderungan di atas. Upaya pengintegrasian budaya, adat, dan negara agar 

ketiganya bisa berjalan beriringan tanpa memprioritaskan satu rurungan.
47

 

Salah satu potensi menjaga lingkungan alam dan harmonisasi sosial 

melalui struktur kepemimpinan Kajang. Dari sekian kemungkinan baik dan buruk 

perjalanan kepemimpinan Kajang peneliti menemukan diantaranya: 

5. Siklus Penurunan Dialek konjo dan Modernisasi  

Mengamati kepemimpinan Kajang dari sudut bahasa sebagaimana realitas, 

dialek konjo yang diterapkan oleh masyarakat Kajang semakin kehilangan peran 

sebagai sarana transportasi dan komunikasi, generasi abad 21 ini, sudah diarahkan 

oleh peradaban menuju bahasa nasional bahkan bahasa internasional, sementara di 

sekolah bahasa daerah tidak lagi masuk di kurikulum sebagai mata pelajaran, 

praktik komunikasi pun dibatasi menggunakan dialek konjo karena dianggap 

bahasa primitif 

 Fitra Wahyudi menyebutkan 360 bahasa daerah yang kesulitan dan terus 

mengalami penurunan pengguna. Selain itu, bahasa daerah tidak menarik 
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perhatian generasi pelanjut untuk mempelajari artinya, kecuali hanya sebagian 

orang tua yang masih memahami bahasa daerah. Hal Ini menandakan bahwa, 

dampak keberlanjutan misi para leluhur terkendala, karena nilai-nilai yang 

disalurkan dalam bahasa daerah khususnya dialek konjo di zamannya tidak 

mampu di asumsi oleh generasi pelanjut hari ini.  

 Di lain sisi, generasi pelanjut banyak menerima ide dan gagasan yang 

sumbernya dari luar daerah bahkan dari luar negara. Itulah peran bahasa 

sebetulnya, otoritas bahasa diperlukan. Namun tidak mungkin juga semua bahasa 

daerah harus dieksiskan, karena akan berdampak pada aspek kemunduran relatif 

mudah terjadi. Lebih urgen dipikirkan bahasa yang sudah resmi dan dibutuhkan 

sesuai zaman keberlanjutan peradaban. 

 Pasang ri Kajang yang ditransformasikan melalui dialek konjo semakin 

hari semakin tidak menarik perhatian masyarakat Kajang, karena kita melihat 

secara langsung orang tua lebih dominan mengajarkan anaknya berbahasa 

Nasional bahkan bahasa Internasional, karena itulah yang berkemajuan dan 

dibutuhkan, sementara mempelajari dialek konjo hanya berlaku di sekitar daerah 

tersebut. Bukan hal yang aneh, banyak putra putri daerah yang hanya mengerti 

bahasa daerahnya tapi, ia sendiri tidak fasih mengungkapkannya. 

 Lalu bagaimana nasib Pasang ri Kajang yang ditransformasikan lewat 

dialek Konjo, ini pertanyaan penting bagi keberlanjutan ide, nilai-nilai pesan 

leluhur, dan khususnya kepemimpinan Kajang. Dari sekian pendapat masyarakat 

Kajang bahwa pasang ri Kajang tidak boleh ditulis, selain ilmu yang terkandung 

di dalamnya memiliki nilai kesakralan yang disucikan dan tidak boleh diajarkan 

begitu saja tanpa melalui tradisi masyarakat Kajang yang disebut attareka‟ artinya 

ritual menuntut ilmu secara mistik dan sesuai syarat adat Kajang. 
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Masa depan kepemimpinan Kajang yang akan dilanjutkan oleh generasi, 

sementara potensi anak muda yang ada di Kajang cenderung pemikirannya 

dipengaruhi oleh media lewat jendela dunia, sudah mengenal dunia perkotaan 

lewat online. Suatu keniscayaan besar bahwa pengaruh urban milenial lebih kuat 

dibandingkan upaya pemerintah adat memberikan didikan yang cukup sebagai 

modal untuk generasi yang memegang kendali kepemimpinan Kajang. 

 Anak muda lebih banyak memanfaatkan waktu luang di depan layar media 

dari pada duduk berbincang tentang masa depan kepemimpinan Kajang, bahkan 

lebih suka menilai, mengkritik, dan memberikan keluhan daripada berpikir 

mencari kreatif dan produktif. Kebiasaan tersebut berpotensi membentuk karakter 

dan ide anak muda, serasa tidak langsung, cara mereka dalam mengambil 

keputusan tentunya tidak lepas dan tidak jauh dari karakternya saat ini. 

 Tidak mungkin alat komunikasi di jauhi oleh generasi masyarakat Kajang, 

termasuk sebagian besar orang dewasa sudah menggunakan handphone. Salah 

satu ide yang dapat menetralisir kepunahan kepemimpinan Kajang adalah 

memanfaatkan dengan baik alat komunikasi untuk membicarakan dan memikirkan 

bagaimana langkah yang bisa ditempuh agar kepemimpinan Kajang bisa eksis dan 

akses.  

 Ide tersebut sebetulnya sudah ada wujud kesadaran oleh hadirnya grup 

persatuan kajang di media sosial, tapi grup tersebut belum dimanfaatkan secara 

maksimal, bahkan hanya menjadi mediasi pamer dan hanya sebatas ajang 

silaturahmi secara virtual. Sekarang bukan lagi tulisan sebagai jendela dunia, 

tetapi sudah berkembang menjadi bentuk kemasan video yang lebih signifikan 

mengilustrasikan ide yang ingin disampaikan oleh narator, penyambung 

komunikasi dan informasi yang mendatangi pemirsa meskipun ada di dalam 

ruangan yang terkunci rapat. 
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 Berbeda dengan buku yang ada fisiknya, masih bisa ditolak jika tidak 

sesuai dengan nilai-nilai budaya, agama dan negara. Video politik bisa dikatakan 

sebagai jendela dunia, istilah video politik yang dikembangkan oleh Rakhmat.
48

 

Identik istilah yang dikembangkan oleh Teuku Ibrahim Alfian bahwa sastra 

sebagai area pertarungan politik. Perbedaan pada ruang lingkup saja, Teuku 

menganalisis politik lokal sampai tingkat nasional, sedangkan Jalaluddin Rakhmat 

mencakup nasional sampai internasional.
49

 Secara lokal, dua otoritas politik 

tersebut di atas diterima secara resmi oleh Bohe Amma, respon Bohe Amma 

menerima alat komunikasi secara tidak langsung ia sendiri akan menjadi pemirsa 

walaupun saat ini belum dilakukan oleh dirinya sendiri, seolah-olah realitas 

modern sudah ada di depan mata. 

 Jendela dunia menampakkan kemewahan dunia, sedangkan hal itu 

merupakan tantangan bagi Ammatoa karena mengandung daya tarik, perlu 

diungkap sebelumnya bahwa jendela dunia sulit menyembunyikan realitas buatan. 

Hanya saja, disisi lain terdapat peluang besar dan potensi bagi keberlanjutan 

kepemimpinan Kajang bisa terpublish melalui media transformasi ke jendela 

dunia, hal tersebut mempermudah bagi generasi mengakses dan mempelajari 

lewat online. Mengamati realitas masyarakat Kajang, masih diragukan skillnya 

dalam memainkan perannya sebagai mediator publish kepemimpinan Kajang, 

kecuali hanya sebagian kecil saja yang sudah bersentuhan dengan perguruan 

tinggi dan perantauan ke berbagai wilayah. 

 Jika para leluhur berhadapan dengan musuh secara langsung, maka 

keberlanjutan musuh saat ini dan kedepannya adalah berupa bentuk media layar 

dunia yakni realitas kedua yang bersifat buatan para creator media. Sebagian besar 
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masyarakat dunia menyaksikan lewat layar jendela dunia, hanya sebagian kecil 

saja yang menyaksikan secara langsung. Kebebasan para media mempublish 

rutinitas masyarakat Kajang, kadang ditemukan di layar tampilan utama 

memperlihatkan gambar yang kurang etis, realitas tersebut perlu diminimalisir 

agar tidak terjadi kesalah pahaman dan kesenjangan antara realitas faktual dan 

realitas buatan. 

 Pendidikan yang relatif rendah akan mudah terindikasi oleh sajian jendela 

dunia, besar kemungkinan prinsip pasang terkait pakkamase-maseang tercabut 

dari akarnya. Perangkat Kepemimpinan Kajang semestinya mengadakan peraturan 

sosial media terkait cara penggunaan dan kode etik yang dinaungi oleh pasang ri 

Kajang. Seringkali menjadi sorotan utama oleh publik sejak mengetahui bahwa 

adat kajang menolak besar-besaran teknologi. Namun, terlihat jendela dunia 

masing-masing ada di tangan masyarakat. 

 Secara substansial, pasang ri Kajang yang tidak boleh ditambah dan tidak 

boleh dikurangi tidak bertentangan jika hanya memperluas pemaknaan arti sesuai 

kondisi sosial mutakhir, sebagaimana Bohe Amma menerima jendela dunia masuk 

ke kawasan adat, ini semestinya ditindaklanjuti agar nilai-nilai asas 

kepemimpinan Kajang tetap hidup.  

5. Dangang dan Tausiah Negosiasi Budayawan dan Islamis 

Berbicara kepemimpinan di Kajang ada dua objek kajian memimpin mayat 

(apparenta tau mate) dan memimpin orang hidup (Pammarenta) 

 Agama kurang lebih, sama dengan konsep kepemimpinan Kajang, dimana 

agama bukan hanya mengurusi persoalan orang hidup melainkan agama 

mengurusi mayat persis dengan kepercayaan lokal yang dilanjutkan dari 

kepercayaan leluhur. Berbeda dengan Negara yang hanya berfokus pada 
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kepemimpinan mengurusi manusia yang hidup saat ini dan yang akan lahir 

kedepannya. 

 Secara umum otoritas mencakup seluruh otoritas sampai otoritas yang 

biasa disebut otoritas Tuhan, tapi persoalan otoritas transcendental itu banyak 

diperdebatkan dalam ruang keyakinan, sementara ini lebih condong kepada 

konsep kepemimpinan, otoritas politik dan keberlanjutan kepemimpinan Kajang 

kedepannya seperti apa. Dua otoritas yakni agama dan negara kalau menurut 

pappasang ri Kajang, Pu‟ Lompo Kareng, pak kahar, dan K. Padu‟ sepakat 

mengatakan apa pa‟gentunna langi‟a dan appa pattungkulu‟na linoa. Artinya 

empat tali kekangnya langit dan empat tiang penyanggahnya bumi. Adat, karaeng, 

guru dan sanro. 

a. Adat  

Pada zaman kepemimpinan Bohe‟ Cacong, keputusan yang ada di 

tangannya terkenal bijak, ketika ada bawahannya atau Galla, yang memberikan 

pendapat pada saat belum diberikan kesempatan berpendapat oleh Bohe Cacong, 

maka pendapatnya tidak dianggap, bahkan ditegur langsung oleh Bohe Cacong. 

Adapun proses musyawarah tetap dilakukan yang biasa disebut abborong artinya 

simposium duduk berkelompok menyatukan pendapat, lalu kesimpulan pendapat 

tersebut disimpulkan oleh Bohe Amma. 

 Kebebasan berpendapat saat ini, dipengaruhi oleh sistem Negara yang 

memberikan peluang yang sama kepada setiap individu sering dimanfaatkan oleh 

sekelompok orang dalam menyelesaikan perkara adat. Terbukti jika terdapat kasus 

dalam masyarakat Kajang, misalnya kasus kehilangan dan sengketa, kemudian 

kasus tersebut telah diselesaikan di hadapan Bohe Amma secara adat, dan telah 

sah telah jelas terlihat benang merahnya. Kasus tersebut masih bisa di proses oleh 

kelompok tertentu karena dianggap belum ditangani oleh pihak kepolisian, pada 
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kondisi inilah yang memenangkan adalah mereka yang kuat ekonominya dan yang 

kuat berpendapat. 

 Menurut Pu‟ Lompo Kareng masyarakat bebas berpendapat di hadapan 

mahkama, sedangkan dihadapan Bohe‟ Amma tidak ada yang berani 

memanipulasi data karena pertanggung jawaban dihadapan Bohe‟ Amma sangat 

ditakuti. Bohe‟Amma dengan tegas menuntut kejujuran karena tunu Passau dan 

tunu panroli bisa mencelakai pelaku secara langsung terhadap pelaku yang 

memanipulasi data atau tidak sesuai kenyataan. 

 Otoritas adat dengan otoritas Negara atau mahkama hukum tetap selalu 

berupaya menjaga hubungan kerja sama, hanya saja yang membedakan adalah 

sudut pandang dan keyakinan masyarakat kepada hukum Negara dengan hukum 

adat yang diperlakukan berbeda, Pu‟ Lompo kareng selaku penanggung jawab 

kasus yang dihadapi masyarakat Kajang menceritakan, pernah terjadi peristiwa 

tanah sengketa, peristiwa tersebut sulit diselesaikan karena dua pihak masing-

masing mengangkat sejumlah bukti dan keterangan yang kuat. 

 Akhirnya pihak pemerintah mengeluh dan membawa peristiwa tanah 

sengketa ke sidang Bohe‟ Amma. Menurut keterangan pihak pemerintah terlihat 

sangat jelas perbedaan ketika kasus di hadapan hukum Negara masih bebas 

berpendapat, sementara ketika berhadapan dengan Bohe‟ Amma tidak berani 

mengeluarkan pendapat yang tidak sesuai fakta, karena Bohe‟ Amma menerapkan 

sumpah disertai dengan ritual yang bisa membuktikan secara mistik siapa 

pemenang yang sesungguhnya. 

 Otoritas adat selalu mempertahankan eksistensinya dengan cara 

memberikan sanksi sosial jika terdapat pelanggaran sosial yang tidak melibatkan 

Bohe‟Amma dianggap tidak mengikuti aturan. Sementara warga yang tidak diakui 

secara adat memiliki konsekuensi yang sangat besar, karena pihak Bohe‟Amma 
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dan struktur adatnya tidak satupun yang hadir saat menggelar pesta bagi keluarga 

yang tidak patuh kepada aturan adat dan yang tidak menyelesaikan masalahnya 

dengan adat. 

Pertama Hukum menjadi kuat jika ia tertulis dan mendapat legitimasi 

secara administratif.
50

 Dampaknya kemudian siapa yang berhak menyatakan 

pasang, pertanyaan ini diseret kesana kemari tapi jawabannya tidak memuaskan 

penannya, karena memang pasang terucapkan oleh siapa saja. Hanya saja, 

didengarkan atau tidak itu persoalan lain. Sama dengan pertanyaan siapa yang 

berhak memaknai pasang, besar kemungkinan adanya makna bervariasi sesuai 

konteks dan interpretasinya. Hukum tertulis diprioritaskan dari hukum norma 

yang secara lisan.
51

 

Kedua pasang hanya dipahami oleh orang tua, itupun hanya sebagian 

orang tua yang mengerti pasang, anak-anak remaja hingga dewasa tidak bisa 

diandalkan. Keadaan tersebut mengindikasikan adanya pelanggaran pesan yang 

tidak disadari oleh pelaku yang belum tahu pasang. Ketiga, pasang tersampaikan 

dengan sastra konjo kuno, ketidakmampuan generasi menafsirkan sastra konjo 

kuno besar dialami oleh generasi saat ini. Selain wewenang Internasional 

mewajibkan bahasa inggris dan skala nasional juga mewajibkan bahasa Indonesia, 

secara perlahan fungsi dialek sastra lokal konjo termarjinalkan dengan sendirinya.  

Bersamaan dengan itu, tidak adanya wahana melintasi perjalanan zaman, 

cepat atau lambat akan stagnan dan hanya tersimpan dalam kearsipan sejarah. 

Dari tiga kekurangan tersebut diatas, pesan leluhur secara lisan bisa saja berhenti 

pada masanya, kecuali yang teraktualisasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari 

dengan berbagai interpretasi makna, bisa melanjutkan dalam bentuk 
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kepemimpinan yang menjaga karismatik dan intelektual yang amanah, istilahnya 

caradde‟ gattang dan lambusu integrasi tiga kompetensi utama tegas, jujur dan 

amanah. Norma hukum diutamakan dari yang bukan norma hukum, misalnya 

etika politik atau moral sosial.
52

 

b. Karakteristik Masyarakat Kajang terhadap Pemimpin 

Masyarakat Kajang di Tanah Kekea taat dan patuh pada pemerintah, tapi 

masyarakat di Tanah Lohea taat dan kritis terhadap pemerintah. Kedua sikap 

masyarakat di atas menggambarkan ciri khas masyarakat Kajang. Bagi 

masyarakat kajang di wilayah tanah adat, kritik adalah sesuatu yang tidak 

dibolehkan (tala ma‟ring) sementara masyarakat Kajang yang bermukim di luar 

kawasan adat, justru menggabungkan dua sifat secara bersamaan, yakni taat dan 

kritis pada pemerintah. 

 Pemerintah masyarakat adat adalah karaeng tallua dan adat limayya 

sedangkan pemerintah masyarakat diluar adat adalah Camat, kepala desa, kepala 

dusun dan jajarannya. Kedua pembagian masyarakat tidak hanya mematuhi satu 

pemerintah, namun mengikuti keduanya antara camat kepala desa dan Bohe 

Amma. Ketaatan masyarakat adat kepada Bohe Amma merupakan tindakan yang 

wajar, karena dalam kepercayaan masyarakat pada Bohe Amma adalah otoritas 

yang direstui oleh Allah. 

 Kepercayaan tersebut dibentuk oleh peristiwa pengangkatan Bohe Amma 

sebagai kepala suku yang dilakukan secara mistik di pertengahan hutan yang 

disebut pa‟nganro. Konsep kepemimpinan seperti ini, memiliki hubungan dekat 

dengan Allah, karena berkah dan laknat bukan urusan masyarakat dalam konsep 

kepemimpinan Kajang, melainkan urusan Allah, hal ini termuat dalam pasang ri 

Kajang bahwa kamaseangi kulantu‟nu artinya kasihanilah lututmu. Secara istilah, 
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masyarakat kajang menggunakan ungkapan kalimat seperti ini, mengandung 

makna bahwa ada dampak besar dibalik amanah yang direstui oleh Allah. Itulah 

makna yang cukup mendekati dari pernyataan pasang kamasseangi kulantu‟nu. 

Kepala Desa Tanah Towa berharap agar perkembangan zaman dapat 

dinetralisir oleh otoritas adat, walaupun gerakan perkembangan zaman tidak dapat 

dihindari, karena memang realitas kebutuhan masyarakat yang memungkinkan, 

sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh adat kadang harus melalui negosiasi. 

Walaupun demikian, antara mengembangkan dan memelihara pola tradisional, 

jelas dua alur yang berbeda. Semangat berbudaya hanya berkembang di sekitar 

kawasan adat paling dalam, sementara area perbatasan dan Kajang bagian luar 

kawasan adat lebih fokus pada dunia pendidikan dan kemajuan. 

Melihat dari segi peran dan otoritas pemerintah kepala Desa Tanah Towa, 

bisa memberikan pengaruh besar terhadap keberlanjutan kepemimpinan kajang, 

selain mendapat amanah sebagai kepala desa, juga sekaligus merangkap sebagai 

Galla Lombok. Salah satu problem yang belum bisa ditengahi dan sering muncul 

di masyarakat publik adalah, penanganan kasus yang tidak menentu, masyarakat 

yang ingin menyelesaikan untuk ditengahi oleh pemerintah atau adat sangat 

membingungkan, karena tidak adanya kesepakatan bulat mana problem yang 

harus diselesaikan lewat otoritas adat dan mana kasus yang diselesaikan secara 

pemerintahan administratif.
53

 

 Salah satu alasan masyarakat modern terus melakukan perubahan dan 

perkembangan adalah untuk mempermudah pekerjaan. Masyarakat tradisional 

tentu butuh kemudahan, misalnya sarana komunikasi yang diterima dalam 

kehidupan tradisional Ammatoa sampai di kawasan terdalam, sementara di 

                                                           
53
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Kajang luar kawasan adat sangat membutuhkan hasil perkembangan modern, 

misalnya mesin pengolah sawah dan kendaraan transportasi. 

 Alat modern yang diterima dalam kawasan adat adalah alat komunikasi, 

sedangkan yang lain ditolak. Pola hidup ini semakin dipermudah oleh teknologi, 

maka manusia modern dibentuk oleh pemeliharaan yang manja, makanan dan 

minuman pun hampir dikelolah oleh mesin serta bahan pengawet. Menemukan 

titik kesamaan dua pola hidup masyarakat modern dengan pola tradisional 

ditemukan persamaannya pada tujuan, yakni sama-sama ingin mencapai 

kemudahan untuk mengurangi kerja otot manusia dan ingin bertahan hidup 

dengan cara berbeda. 

 Secara ilmiah, sebuah penelitian tentang rahasia hidup sehat orang tertua 

di dunia, menunjukkan bahwa sebagian besar dicetuskan oleh suku bangsa yang 

hidup di pedalamanterpencil, kesehariannya di kebun dan di sawah, mereka 

banyak memanfaatkan masa hidupnya mengembara dan bercocok tanam, serta 

mereka makan sayur hijau yang alami, rutinitas keseharian berjalan kaki 

menempuh jarak 1 sampai 3 kilo per hari.  

 Rutinitas masyarakat Kajang menarik untuk dilirik dari segi kesehatan, 

sejak dulu hingga sekarang, belum ada yang bisa memperpanjang masa 

kehidupan, justru manusia modern menciptakan alat mempercepat kematian 

massal misalnya bom nuklir, dan zat-zat kimia untuk mengawetkan makanan. 

Melirik pola hidup tradisional di Kajang mereka hidup tanpa resep seorang ahli 

atau pakar, mereka yang sudah ratusan tahun masih ditemukan beraktifitas kerja 

di luar rumah, ini sulit ditemukan di tengah manusia modern. 

 Sebuah perkampungan terpencil di Kajang, peneliti bermaksud silaturahmi 

pada keluarga sekaligus menganalisa keadaan sosial di Dusun Tubebbu, sebuah 

perkampungan di kaki bukit sekitar satu kilo dari Desa Batunilamung bisa 
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ditempuh dengan jalan kaki. Nenek tua bernama Bohe Jina tepatnya di Tubebbu 

usianya sulit ditebak karena melampaui banyak lansia di zamannya. Sayalah orang 

yang kamu cari. Peneliti kaget antara percaya dan kagum, karena nenek tersebut 

tidak nampak usianya yang dibayangkan, penglihatan dan pendengaran serta 

fisiknya bugar, hanya sedikit bungkuk suaranya polos karena giginya sudah tidak 

ada yang tersisah. 

 Komunikasi peneliti dengan Bohe Jina berlangsung dari sore hingga 

menjelang malam, berbagai topik dibahas seputar pesan leluhur dan 

kepemimpinan. Bohe Jina berpesan, jika mau hidup sehat “jako bese‟-besere 

jamai jamannu jako allei punna tau maraeng pata” Artinya jangan berselisih 

kerjakan tugasmu dan jangan miliki sesuatu jika itu kepunyaan orang lain.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian, maka hasil dan 

kesimpulan yang dapat peneliti rumuskan dalam penelitian ini, adalah: 

1. Konsep kepemimpinan Kajang perspektif pappasang meletakkan otoritas 

dalam ruang sakralitas berdasarkan pengankatan pemimpin sehingga tidak 

menonjolkan power kekuasaan tapi merepresentasikan norma dan nilai 

keluhuran dan kebersamaan bukan nilai individual, Kepemimpinan Kajang 

terbagi ke dalam tiga tingkatan yakni: Pertama, tu tallua tungkulu ulu (tri 

genius) Bohe Amma tunggal dan dua Anrong ganda, satu ketua Anrong di 

Pangi dan satu wakil Anrong di Bongkina. Bohe Amma tertinggi dalam 

ruang lingkup pranata sosial dan Anrongta tertinggi di dalam aspek 

spiritual pa‟ngangro pelantikan Ammatoa dan permohonan doa dan 

sekaligus Anrong tinggi dalam pranata sosial karena 40 tahun Kajang 

dipimpin oleh Anrongta (Bungko Jumanna) menggantikan Puto Sampo 

yang mengundurkan diri dari jabatan Ammatoa pasca tahanan tiga tahun di 

Bantaeng karena keterlibatannya dalam reformasi ideologi pappasang. 

Kedua, Galla‟ Puto, dan Tutoa Sangkala paranrang bicara (juru bicara) 

Lompo Adat dan Lompo Karaeng, ketiga, Adat Lima Karaeng Tallu 

masing-masing ditugaskan secara territorial di bawah naungan Bohe 

Amma dan Anrongta. Gelar Ammatoa merupakan apresiasi Kerajaan 

Gowa kepada tokoh utama di Kajang yang di akui di tiga pucuk 

kepemimpinan tellumboccoe. Bohe Amma bapak tua disebut 

pa‟la‟langang (menaungi/penasehat/sanro) seperti langit dan Anrong 

sebagai ibu (merawat) ibarat bumi  
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2. Otoritas pemikiran politik lokal dalam kepemimpinan Kajang tidak lepas 

dari bentukan sejarah panjang kerajaan Gowa, Bone, dan Wajo, melalui 

hubungan kawin silang, utusan kedutaan Kajang, Ammatoa kajang sebagai 

penasehat dan sanro.  Otoritas kepemimpinan tidak menampilkan 

kekuasaan dan perebutan kekuasaan karena masih menerapkan nilai 

kesakralan. Campur tangan Belanda pada 1816 merebut dan mengubah 

konsep tatanan politik dari kejarajaan menjadi regenstschaft dan akibat 

kekerasan militer Belanda terhadap kelompok masyarakat adat Kajang 

muncul perlawanan dari Bohe Amma. . Pada awal abad ke 17 kedatangan 

Islam gelombang pertama sebagai ideologi dan nilai diterima oleh Bohe‟ 

Tomi‟ (Bohe Sallang) namun ditolak sebagai otoritas yang dicurigai akan 

mengambil alih kepemimpinan Kajang. Gelombang kedua Islam DI TII 

merubah pandangan masyarakat adat terhadap Islam (sallang) dari 

persaudaraan menjadi persaingan otoritas, puncaknya ketika pasukan 

Gerilyah Kahar Muzakkar membakar sekitar 40 rumah di Kajang dan 

berhadapan Dompea. Pasang ri Kajang “punna antama‟i ammarenta 

sallanga, angojoi sangge epa na kalong tedong” artinya jika agama 

berhasil menduduki kepemimpinan adat, otoritas dan kekuasaan di tangan 

agama sepenuhnya Islam, gelombang ketiga gerakan Islamisasi salafi 

wahabi dan jama‟ah tabligh ingin memperkuat nilai-nilai syariat Islam 

tanpa mengindahkan nilai-nilai kepercayaan leluhur. Pada 1945 hingga 

2023 otoritas sturktur politik negara mengaburkan peran Ammatoa dan 

karaeng tallua adat limayya kehilangan eksistensi, karena otoritas 

pimpinan adat dan desa secara legislatif digabungkan dua entitas 

sekaligus. Desa Malleleng sekaligus Galla Malleleng dan Desa Tanah 

Towa sekaligus Galla Pantama. Pada akhirnya jalan yang ditempuh 
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Ammatoa adalah melakukan negosiasi bahkan kompromi terhadap negara 

demi mempertahankan identitas, otoritas birokrasi dijadikan kendaraan 

ninja elit perpanjangan tangan negara untuk meraih kemenangan kandidat 

pamilukada, sruktur kapitalis membentuk pemikiran masyarakat bahwa 

money politik sebagai strategi efektif mencapai kemenangan dalam 

kontestasi politik dan demokrasi menjadi lahan judi taruhan pilihan. 

Otoritas kepemimpinan Kajang dalam naungan pasang dikacaukan oleh 

berbagai kepentingan politik elit negara. Kepentingan tampak menjelang 

pemilihan desa, DPRD, dan bupati, iritasi sosial terjadi karena campur 

tangan politik eksternal yang membutuhkan dukungan internal langsung 

dari Ammatoa hingga perang saudara terjadi. Akibatnya dualisme 

kepemimpinan Kajang perselingkuhan politik dipimpin dua Ammatoa 

pada tahun 2004 sampai 2013. Kasus perselingkuhan politik Ammatoa 

Puto Bekkong dan Puto Palasa sekitar 9 tahun lamanya. Kecurigaan 

meningkat menjelang pilkada serta kebencian dan siklus kejahatan 

meningkat pasca pilkada, praktik elit politik pemerintah gagal mencapai 

representasi nilai demokrasi dan mengeksploitasi sistem persendian 

budaya leluhur (vandalisme). 

3. Masa depan keberlanjutan kepemimpinan Kajang secara konseptual 

menuju satu titik yang sama dengan agama dan negara, yakni parakai 

linoa lollong monena artinya memelihara bumi beserta isinya dan 

mencapai kebaikan bersama. Secara aktual birokrasi negara memobilisasi 

masyarakat adat atas nama demokrasi tapi hanya mementingkan 

kepentingan individu dan kelompoknya. Pesta demokrasi dan bentukan 

struktur negara akhirnya membagi masyarakat masing-masing sesuai 

kepentingannya. Kepemimpinan Kajang memperoleh dasar pengakuan 
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yang mengikat dari masyarakat rurungan adat yang cenderung patuh dan 

terikat pada adat, dibandingkan masyarakat rurungan guru lebih condong 

kepada pendidikan formal namun patuh dan kritik pada pemerintah dan 

masyarakat rurungan tau tabbala bersikap netral. Pimpinan Dewan 

Perwakilan Daerah Kajang berniat ingin memberikan dukungan 

membentuk desa adat, dengan syarat pemangku adat bisa menjalankan 

amanah leluhur dan menyelesaikan konflik internal akibat perselingkuhan 

politik Ammatoa. Upaya pembentukan Desa Adat oleh Tutoa Sangkala 

gagal karena problem internal adat belum selesai. Problem ekonomi 

ideologi hidup kamase-mase tapi Kajang aktual kelihatan elit saat 

merayakan pesta, hal tersebut meski di tata ulang agar perayaan pesta tidak 

menelan dana besar dan menghilangkan nilai kesederhanaan. Padahal 

kepedulian intelektual yang dicapai oleh Bohe Tomi‟ terabaikan padahal 

butuh dana untuk melanjutkan misi kepemimpinan Kajang kedepannya. 

Maka dari itu, setelah berdirinya Desa Adat, Kepemimpinan Kajang bisa 

bangkit dari sisi pendidikan dan manajemen ekonomi mandiri hingga 

kesejahteraan rakyat bisa tercapai 

B. Implikasi Penelitian 

1. Pemerintah negara perlu memberikan ruang untuk mendirikan Desa Adat 

dan memberikan dukungan agar Bohe Amma mampu menjaga sumber 

daya alam dan sumber daya manusia dalam wilayah adat sebagai upaya 

pemeliraan dan representasi nilai pancasila dan demokrasi dari desa. 

2. Pentingnya meningkatkan pengelolaan sosial, politik, dan ekonomi bagi 

masyarakat Kajang dengan cara mengedepankan nilai pendidikan dan nilai 

leluhur dan birokrasi suprastruktur dan infrastruktur kepemimpinan negara 

perlu ditindak lanjuti. 
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3. Misionaris Islam perlu metode pendekatan nasionalis harmonis 

membangun kerja sama adat dengan Bohe Amma untuk menyempurnakan 

konsep kepemimpinan tanpa menggantikan posisi adat dalam 

kepemimpinan dapat membangun dan melanjutkan misi agama, negara, 

dan budaya sekaligus.
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Foto bersama informan Bohe Jina di Tubebbu‟ tokoh sejarah panjang yang hidup 

diatas tiga lapis cucunya berjiwa humoris dan masih beraktifitas di luar rumah  

 

Foto besama informan K Musu sastrawan lokal, seniman dan patuntung  

di Desa Batunilamung  
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Foto bersama K Sutong Karaeng Kajang di Kawasan adat Kajang 

 

Foro bersama informan K Padu‟ patuntung di Kawasan Adat Kajang 
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Foto Bersama Pu‟ Lompo Karaeng perangkat pimpinan adat 

 

Foto bersama Informan pak Jumarlin sekretaris Desa Pattiroang  

di Tanah Towa, melihat Kajang dari sudut Islamisasi dan kearifan  

lokal  
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Foro bersama informantokoh milenial regenerasi Professor, Doktor Master dan 

Sarjana melihat kepemimpinan Kajang dari kacamata hukum dan Filsafat 

 

Wawancara bersama penulis buku Sejarah Kajang bincang seputar keberlanjutan 

kepemimpinan Kajang dan peran Bohe Amma sebagai tokoh sentral dan relasinya 

terhadap kerajaan Gowa, Luwu dan Bone. 
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Foto bersama informan Kahar Muslim, S.E tokohkarismatik sekaligus  

pendiri dan penggerak di bidang pendidikan mantan kepala Desa Tanah 

Towa, Dewan, dan calon DPR RI Sinjai Bulukumba 2023. 
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Foto bersama Putra Kajang setelah diskusi terkait masa depan adat  

 

 

Foto Besama Sulkarnanin, S. Pd  Kepala Desa Tanah Towa periode 2023-

2029, Kajang 30 Juli 2023. 
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Gambar bukti rancangan pembangunan kampus sejak puluhan tahun lalu 

digagas oleh Kahar Muslim yang belum terealisasikan di Tuboga sekitar batas 

area hutan adat Kajang, berdasarkan keterangan siap lokasi serta persetujuan dari 

Bupati namun proses negosiasi dana dari Jakarta pusat dan persyaratan guru besar/ 

Professor dan otoritas yang menjadi kendala besar hingga sampai 2023 termasuk 

pembangunan rumah sakit umum di Kajang belum terwujud, ucap Kahar Muslim. 

Perjuangan dan pengorbanan Kahar Muslim merintis sekolah SMA 18 Kaneka 

cukup besar dan termasuk SMA Negeri 13 Bulukumba di Kajang. 
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 DAFTAR NAMA-NAMA INFORMAN 

1. Bohe Amma Puto Palasa, Wawancara, Kajang 4 April 2023 

2. Anrongta Bohe‟ Baera, Wawancara, Kajang 4 April 2023 

3. P. Basi, (65 tahun), Tokoh adat, Wawancara, Kajang, 6 Agustus 2023. 

4. K. Udding (77 tahun) Pimpinan tutoa Sangkala, Wawancara, Kajang, 29 

Juni 2023. 

5. Alkaisar Jainal Ikrar S.H., M. Si (34 tahun) Dewan perwakilan daerah 

Bulukumba, Wawancara, Kajang 6 Mei 2023. 

6. Pangangganro, (88 tahun) Wawancara, Pemangku adat, 5 Juni 2023. 

7. Malang, (85 tahun) Wawancara, mantan kepala dusun, Desa Batunilaumg, 

1 juni 2023. 

8. K. Duppa Cabo, (80 tahun) Wawancara, Tokoh adat, Kajang 10 Juni 2023. 

9. Kahar Muslim (63 tahun) Mantan kepala Desa Tanah Towa dan DPRD, 

Wawancara, Kajang, 10 Mei 2023. 

10. K. Padu, (75 tahun) patungtung, Wawancara. Kajang,5 mei 2023) 

11. Bohe Jina, (sekitar 150 tahun) anaknya Bohe Uhang Ammatoa, 

Wawancara, Kajang, 7 April 2023. 

12. Pu‟ Lompo Attang, (55 tahun) Lompo Karaeng, Wawancara, Kajang, 15 

Mei 2023. 

13. K. Sutong, (70 tahun), Lompo Karaeng, Wawancara, Kajang, 15 Mei 

2023. 

14. Sulkarnanin, S. Pd (32 tahun) Kepala Desa Tanah Towa periode 2023-

2029, Kajang 30 Juli 2023. 

15. Abdul Haris Sambu, (56 tahun) Dosen dan Penulis Sejarah Kajang, 

Wawancara, Kajang 23 April 2023. 

16. K. Musu Sutong, (77 tahun) patungtung, Wawancara, Kajang, 5 Mei 2023 

17. Pak Sultang (67 tahun) Mantan Kepala Desa Tanah Towa, Wawancara, 

Kajang, 6 Mei 2023 

18. Pak Jumarlin (50 tahun) Sekretaris Desa Pattiroang, Wawancara, Kajang, 

7 Mei 2023. 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 Yeri, S.Ag. M.Ag. lahir di Indonesia Sulawesi Selatan tepatnya 

di Desa Batunilamung Kecamatan Kajang pada tanggal 31 

Desember 1999. Berasal dari pasangan kekasih Ibunda Pung 

Nurdiana dan ayahanda Pung Basi‟ blasteran darah Bugis Kajang. 

Sebenarnya penulis lahir 5 Mei 1998 berdasarkan bukti 

manuskrip yang tertulis rapi di dinding rumah, kelahiran penilis bertepatan 

kepemimpinan B J Habibi pasca reformasi orde baru Sukarno Hatta. Perubahan 

waktu kelahiran ini terjadi ketika pertama kali memasuki gerbang (sekolah dasar) 

SD 192 Tanah Towa di Desa Malleleng pada tahun 2005. Selain itu, nama asli 

penulis pemberian dari kakek Sutong 3 kali diubah dari Jeri menjadi Yeri, tanpa 

alasan yang jelas nama itu sah dan diakui secara administrasi negara walaupun 

nyaris misteus masih dipertanyakan apakah perubahan sah di dalam lauhul 

mahfudz atau hanya di catatan ijazah saja, itu sudah melampaui batas ilmiah. 

Penulis pada masa kecilnya sangat diharapkan nanti bisa jadi pemimpin 

alias kapten ujar sang guru SD. Budi dan Ato‟ nama yang diberikan oleh kakek 

Sutong suami dari nenek Dinang orang tua dari ibunda penulis, nama pertama 

penulis adalah Budi, kata Budi artinya “ Budi Pekerti yang baik dan bijak” nama 

yang kedua, Ato‟artinya “julukan pada anak lelaki” budaya penamaan untuk putra 

Kajang dan yang ketiga Jeri, akar kata jeri diambil dari kata Jarre‟ Artinya 

“Simpul ikatan yang kuat”.Penulis Merupakan putra pertama yang lahir dalam 

keluarga “Pung Basnur” Basi‟ Nurdiana, kakek dan nenek dari bapak bernama k. 

Bate dan K Muntung cucu kepala suku kajang yang punya banyak baca-baca. 

Penulis merupakan kakak dari putra terakhir dan adik dari kedua putri 

kakak perempuanya. 4 bersaudara 2 putri 2 putra berlatar belakang kedua orang 

tua dan keempat kakek nenek semuanya murni petani ulung dalam artian 
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kesederhanaan hidup penulis sudah ciri khasnya yang mendarah daging, keluarga 

damai dan saling mencintai, anak pertama sampai ke 3 memperoleh gelar sarjana, 

semuanya alumni UIN Alauddin Makassar dan anak terakhir mengabdi NKRI. 

Adik Dedi 8 tahun bersama Bang Jeri mulai di bangku SD, kelas 5 

bertepatan jika penulis menjalani 2 tahun di kelas 5 SD karena menunggu adiknya 

sampai memasuki MTS dan SMA satu bangku satu meja satu jiwa. Pada tahun 

2011 penulis bersama adiknya melanjutkan pendidikanya di MTS Guppi Tanah 

Towa dan mulai aktif organisasi dan lomba karena suasana yang mengharuskan, 

kenapa? Karena siswa satu angkatan hanya berjumlah 20 orang secara 

keseluruhan tahun 2011, suasana waktu itu tercatat horor karena sekolah yang 

mati suri dihidupkan kembali hingga bangkit setelah bertahun-tahun sekarat 

hampir kehilangan ruhnya.  

Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikanya di SMA Negeri 13 

Bulukumba Kajang, pengalaman pertama penulis jadi ketua kelas IPA 1 dan 

terpilih seleksi pasukan pengibar bendera kecamatan Kajang bersama adiknya 

karena dianggap tampan dan berkarisma. Pada akhir tahun 2015 penulis mendapat 

rayuan maut senior dan guru untuk mengikuti organisasi pramuka, sempat ikut 

bergabung, tapi tidak bertahan lama akhirnya keluar, alasanya organisasi menyita 

banyak waktu, sedangkan orang tua penulis waktu itu berjuang keras sendirinya di 

kebun dan sawah, ketidak relaan penulis melihat orang tua berjuang membiayai 

dua sudara penulis sementara kuliah, membuat penulis tidak pernah bertahan lama 

dalam organisasi, penulis juga pernah ditarik masuk organisasi PMR tapi keluar 

dengan alasan yang sama. 

Tahun 2017 penulis resmi jadi alumni SMA negeri 13 Bulukumba lalu 

mendaftar ke perguruan tinggi di antayanya kampus olahraga UNM dan UIN AM 
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ternyata melalui jalur UMK di UIN Alauddin Makassar diterima saat dipilihkan 

oleh kknya masuk jurusan Aqidah dan Filsafat Islam. 

Pengalaman penulis pernah di kader dalam organisasi (KKMB) Keluarga 

Kerukunan Mahasiswa Bulukumba tahun 2017, namun tidak menikmatinya 

dengan alasan penulis ingin mengembangkan bakat keseniannya menjadi penata 

rambut lelaki di Rambutta Barber Shop milik kak Haris Daeng Sura.Sampai 

semester 5 penulis mampu membiayai dirinya. 

Pengalaman organisasi penulis nekat meninggalkan dunia kerjanya pada 

akhir tahun 2018 dengan alasan ia ketinggalan intelektual,maka penulis mencoba 

memasuki organisasi IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan dikder 

langsung oleh cabang Gowa PC, Fakultas Vebi pada awal tahun 2019, penulis 

diamanahkan sebagai ketua umum PC. IMM Syekh Yusuf. Pada saat itulah 

penulis mulai asyik mengikuti kajian bahkan menjadi pemateri kajian di dunia 

kampus, di Warkop sampai di daerah. Ketertarikan penulis di bidang keagamaan 

sebagai guru mengaji TPA, dan tinggal di Masjid Muhajirin HJ Nurtini, juga 

bergabung kedalam yayasan CPU sebagai bendahara cabang daerah, serta menjadi 

pengurus MUI kecamatan Kajang.  

Penulis juga aktif di perkumpulan pemuda komunitas daerah seperti TKO 

(Tau Kajang Official, APW (Anak Pecinta Wisata) dan ABK (Anak Bulukumba 

Kajang) sebagai pembawa materi kajian filsafat, agama dan budaya lokal di 

komunitas anak Kajang. Penulis tayang di youtube menyutradarai putra daerah 

yang berjudul (Antara Cinta dan Cita-Cita), di channel Tau Kajang Official, skil 

jiwa religi dan kesenianya ia jadikan sebagai saluran dakwah di area anak muda 

daerah dengan harapan ingin membuat perubahan di Kajang melalui pendidikan 

non formal bagi mereka yang tidak sempat mengeyam pendidikan secara formal. 
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 Keinginan besar penulis tersebut akhirnya mendirikan taman baca di 

Dusun Mangampi yang diberi nama “Filsafat Kajang” pada akhir tahun 2019 

mendapat sertifikat penghargaan langsung dari Bupati bulukumba yang 

diselenggarakan oleh Pustaka Bulukumba. Pada tahun 2020 penulis menjadi wakil 

ketua umum Karang Taruna Desa Batunilamung. 

Sebenarnya hobi penulis membaca buku sejak dini danmulai menulis 

ketika aktif di kampus, namun gagasan hanya tersimpan rapi dalam laptop dan 

beberapa tulisannya yang diuraikan lewat saluran facebook (Yeri Basnur) dan 

tulisannya sempat diterbitkan oleh repositori UIN Alauddin Makassar yang 

berjudul “Falsafah Kelong dalam Tradisi Jaga di Desa Batunilamung Kecamatan 

Kajang Kabupaten Bulukumba”.  

Pada awal tahun 2022 Penulis melanjutkan Studi S2 di Pascasarjana UIN 

Alauddin Makassar program studi Dirasah Islamiyah konsentrasi Pemikiran Islam 

dan mendapat Gelar Magister Agama pada tanngal 9 November 2023 dengan 

judul tesis “Kepemimpinan Kajang pespektif Pappasang dan Otoritas politik 

Lokal”. Ciri khas penulis tidak pernah puas dengan pengetahuannya. 

Akhirnya sekian dari pengalaman yang panjang seorang penulis, terima 

kasih telah membaca kisah ini. 

 

 

 


