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ABSTRAK

Nama : Asdar
NIM : 30600113097
Judul : Kekuasaan Ammatoa  Dan Efektifitas Peran Dan Fungsi
Pembentukan Ada Lima Kareng Tallua

Penelitian ini membahas tentang bentuk pengangkatan struktur lembaga
ada lima karaeng tallua oleh Ammatoa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi
dalam komunitas Adat serta Lembaga Ada lima karaeng Tallua menjalankan
fungsi pemerintahan dan Adat di Kecamatan Kajang. Penelitian ini menggunakan
metode Kualitatif, penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kajang,
KabupatenBulukumba. Data dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi dan
dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Teori Kekuasaan, teori Budaya Politik
serta teori Elit.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara umum seorang pemimpin
adat harus mampu mengetahui dan menanamkan empat hal yang harus dimiliki
oleh seorang pemimpin adat, sebagaimana yang tertuang dalam Pasang Ri
Kajang, yaitu: Sabbarapi na guru (Sabar sebagai seorang guru), Pesonapi nu
sanro (Taat sehingga mampu menjadi sebagai seorang dukun atau orang pintar)
Lambusuppi na karaeng (Mempunyai derajat kejujuran layaknya seorang raja),
Gattampi Na Ada’ (Mempunyai ketegasan dalam memelihara adat). Sedangkan
Rangkaian proses pengangkatan seorang pemimpin Ada Lima Karaeng Tallua
melalui mekanisme : Musyawarah Keluarga dan Ammatoa, serta melalui Acara
Ritual (Appasalung). Fungsi Camat dalam menjalankan pemerintahan di
Kecamatan Kajang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu PP No
17 tahun 2018 pasal 10 namun selain sebagai Camat, Camat juga memiliki tugas
sebagai Labiriyah, meskipun terdapat rangkap jabatan antara Camat dan
Labiriyah, tidak ditemukan tumpang tindih dalam menjalankan tugasnya justru
rangkap jabatan tersebut kerap membantu camat dalam menjalan tugasnya.
Sehingga terjalin hubungan simbiosis mutualisme. Selain Camat Kepala Desa pun
demikian, Kepala desa menjalankan perannya sesuai dengan UU Nomor 6 tahun
2014 juga mengemban jabatan sebagai Galla Lombok.Implikasi : Penelitian ini
diharapkan dapat berkontribusi terhadap wacana kearifan lokal, kepemimpinan
dan politik, sehingga masyarakat/pembaca dapat memahami dengan komperhensif
wacana-wacana kearifan lokal sebagai kajian yang menarik dan berguna terhadap
kajian politik



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang pemimpin harus menyadari bahwa ia berperan sebagai wakil Allah

untuk mewujudkan kehidupan semesta yang beradab. Dasar pahaman ini menjadi

fatsun perilaku politik yang diartikulasikan melalui berbagai kebijakan berdimensi

moral tinggi yang tentu saja selaras dengan aspirasi masyarakat. Hal tersebut lalu

tumbuh menjadi kebijakan publik yang mempertemukan antara kehendak wahyu dan

kebutuhan manusia.1

Pemimpin kuat adalah pemimpin yang memiliki rekam jejak (track record)

yang baik. Pemimpin kuat adalah pemimpin yang bisa mengambil keputusan tepat

dalam taman manuver lawan politik. Pemimpin kuat adalah pemimpin yang

rakyatnya merasa terayomi. Orang-orang yang ia pimpin yakin melakukan pekerjaan-

pekerjaan mereka karena pemimpinya adalah sosok yang memiliki tanggung jawab

tinggi.2

Spirit kepemimpinan yang suci sesuai fitrah kekhalifahan yang diletakkan

oleh sang maha pencipta kepada setiap insan sejak kita lahir sejatinya adalah sebuah

keseimbangan. Allah Swt berfirman dalam Qs.al- Baqarah/ 2:2







1 Tamsil Linrung “Politik Untuk Kemanusiaan” (Makassar : Tali Pondation , 2013), h. 11.
2 Tamsil Linrung “Politik Untuk Kemanusiaan”,  h. 15.
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Terjemahnya :

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku
hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa
Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat
kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa
bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman:
"Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.3

Ammatoa dalam kebudayaan Masyarakat adat Kajang merupakan orang

yang ditunjuk oleh Tuhan yang dalam kepercayaan “Patuntung” disebut Tu Rie’

A’ra’na. Dan kalau kita membandingkan dengan sejarah peradaban dan

perkembangan keyakinan beragama, hal yang sama juga dijelaskan dalam Kitab-kitab

suci bahwa Tuhan mengutus seorang utusan (Nabi dan Rosul) yang mampu

menuntun masyarakat dalam menjalankan segala firmanya dalam bentuk

peribadatan.4

Ammatoa bertugas sebagai penegak hukum sebagaimana dipesankan dalam

Pasang Ri Kajang. Masyarakat adat Kajang menerapkan ketentuan-ketentuan adat

dalam kehidupan sehari-hari yang mengatur pola hidup, sinergitas alam dan manusia,

spiritualis transendensi dan sebagainya. Ketentuan adat yang diberlakukan di wilayah

masyarakat adat kajang diberlakukan kepada seluruh komponen masyarakat adat

tanpa kecuali. Ketentuan ini berlandaskan pesan leluhur dalam pasang adalah hal

3 Tamsil Linrung “Politik Untuk Kemanusiaan”, h. 9.
4 Ramli Palammai dan Andhika Mappasomba. “Sejarah Eksistensi Ada’ Lima Karaeng Tallua

di Kajang” (Bulukumba : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,2012), h. 21.
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mutlak dan tidak dapat disepelekan bahkan diingkari oleh komunitas, dijalankan

secara turun-temurun.5

Lembaga-lembaga sosial yang diatur dalam pasang nampaknya lebih

berfungsi sebagai lembaga politik dari pada berfungsi sosial. Fungsi sosial disini

dimaksudkan sebagai lembaga yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan

kesejahteraan anggotanya. Sedang kenyataanya lembaga-lembaga sosial dalam

pasang lebih menonjolkan fungsinya sebagai lembaga pemerintahan atau lembaga

politik. Dalam struktur kelembagaan yang diatur menurut pasang mempunyai pucuk

pimpinan tetrtinggi yaitu Amma Towa, kemudian di bawah taktis Amma Towa

terdapat sejumlah aparat yang tergabung dalam suatu lembaga. Lembaga-lembaga

tersebut masing-masing disebut dengan Ada’Limayya, Karaeng Tallua.6

Dalam proses pembentukan Ada’Lima Karaeng Tallua, tidak semua

masyarakat adat Kajang bisa dipilih oleh Ammatoa untuk bisa dibentuk dalam

struktur Ada’ Lima karaeng Tallua. Sebagaimana yang ada  dalam masyarakat adat

Kajang terdapat Dua strata sosial yang berbeda yaitu Karaeng dan Ata.7

Karaeng adalah orang yang memiliki garis keturunan darah biru (karaeng).

sementara Ata adalah orang yang garis keturunannya bukan berasal dari keturunan

darah biru (budak). Pada dasarnya, semua manusia dilahirkan dalam keadaan

merdeka. Namun, sesama manusialah yang menciptakan sistem yang memperbudak

manusia lain. Budak, orang yang dikontrol oleh orang lain untuk kepentingan kerja

5 Ramli Palammai dan Andhika Mappasomba. “Sejarah Eksistensi Ada’ Lima Karaeng Tallua
di Kajang”, h. 21.

6 Mas Alim Katu “Tasawuf Kajang” ( Makassar : Pustaka Refleksi 2005) , h.67.
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dan seks. Budak tidak memiliki hak atas dirinya dan sepenuhnya dikontrol oleh orang

lain.8

Salah satu pokok ajaran islam adalah kesamaan derajat antar manusia

dimuka bumi yang dimana semua manusia sama derajatnya dihadapan Allah swt

Sebagai mana yang dijelaskan  dalam firman Allah swt. Dalam surah Al-Hujuraat

ayat 13.










Terjemahanya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia
diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kemudian dipertegas juga dalam Hadis Rasulullah yang berbunyi:

دُ بْنُ عَبْدِ اللهِ  بْن نمَُیرِ حَدَّ ثنَاَ ابيِ حَدَّ ثنَاَ زَكَرِیَّاءُ عَنْ الشَّعْبیِعَِّنْ النعُْمَا حَدَّ ثنَاَ مُحَمَّ
ھِمْ  نِ بْنِ بشَِیرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَ سَلَّمَ مَثلَُ المُؤْ مِنیِنَ فيِ توَادِّ

كى مِنْھُ عُضْوٌ تداَعَى لھَُ سَا ئرُِالجَسَدِ دٍا وَترَا حُمِھِمْ وتعاَطُفِھِمْ مَثلَُ الجَسَدِ اِذاَ اشْتَ 
لسًھَرِ وَا لحُمًى9

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Abdillah bin Numair;
Telah menceritakan kepada kami Bapakku; Telah menceritakan kepada kami
Zakaria dari Asy Sya‘bi dari An Nu'man bin Bisyir dia berkata; Rasulullah

8Rudianto, Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Strata Antara Golongan ATA dengan
Puang di Desa Tana Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba” Skripsi” ( Fakultas Syariah
dan Hukum, UIN Alauddin Makassar 2017), h. 7-15.

9 Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husaini al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih Muslim, juz 4 (Beirut:
Dar Ihya’ al-Turas\ al-‘Arabi, t.th.),  h. 1999.
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shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Orang-Orang mukmin dalam hal
saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila
ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut
terjaga (tidak bisa tidur) dan panas (turut merasakan sakitnya).

Hadis ini memperjelas bahwa strata sosial yang ada dalam masyarakat kajang

yaitu karaeng dan Ata, mestinya bukanlah menjadi hal yang sangat mendasar dalam

menentukan criteria pemimpin adat, namun rasa saling mengasihi, menyanagi sesama

manusialah yang paling utama, tanpa mengutamakan kelompok atau golongan

tertentu.

Dalam penuturan Pasang berupa cerita suci dan ungkapan lainnya menyebut

bahwa perintah atau amanah dari Tu Riek Akrakna disampaikan kepada manusia

melalui seorang manusia pilihan. Orang tersebut mempunyai keistimewaan dan

kelebihan-kelebihan lainnya. Orang tersebut karena kesuciannya maka nama aslinya

pantang untuk diungkapkan. Sehingga ia dipanggil menurut statusnya yaitu Amma

Towa. Seperti diungkapkan dalam Pasang bahwa Amma Towa adalah manusia yang

pertama, sudah ada sejak dunia ada. Dapat dilihat dalam ungkapan Pasang :

“Simulanna lino riemo Amma” yang  artinya sejak dunia ada, Amma sudah ada.10

Adapun istilah Ammatoa tersebut bukanlah merupakan nama diri melainkan

nama jabatan atau penamaan sesuai dengan statusnya. Amma adalah istilah bahasa

konjo yang artinya bapak sedang sitilah Toa artinya tua. Dengan demikian Ammatoa

berarti bapak tua atau yang dituakan. Pengertian bapak disini bukanlah pengertian

menurut biologi yang berarti ayah kandung tetapi adalah pengertian bapak sebagi

pemimpin atau kepala. Jadi Ammat oa diungkapkan dalam Pasang bahwa pada suatu

ketika terdengar suara dari Tu Riek Akrakna kepada orang yang pertama tadi bahwa

10Mas Alim Katu “Tasawuf Kajang” (Makassar : Pustaka Refleksi, 2005), h. 27.
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engkaulah itu diangkat menjadi Ammatoa dan engkaulah jadi pemimpin tertinggi

dalam struktur adat.11

Dari beberapa uraian yang ada di atas penulis tertarik untuk melakukan

penelitian yang lebih mendalam lagi mengenai pola kekuasaan Ammatoa dalam

pembentukan dan pengangkatan serta fungsi Ada’ Lima Karaeng Tallua dalam

menjalankan pemerintahan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pengangkatan ada’lima kareng tallua oleh ammatoa

sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kemunitas adat?

2. Bagaimana lembaga ada’lima karaeng tallua menjalankan fungsi

pemerintahan dan adat di Kecamatan Kajang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan yang ingin diketahui adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pengangkatan ada’ lima karaeng tallua oleh

ammatoa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kemunitas adat !

2. Untuk mengetahui lembaga ada’ lima karaeng tallua menjalankan fungsi

pemerintahan dan adat di Kecamatan Kajang !

11 Mas Alim Katu “Tasawuf Kajang” ,h. 28.
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Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Kegunaan Teoritik

Penelitian ini diharapkan berguna dan memberi kontribusi bagi

pengembangan  kajian terkait kekuasaan Ammatoa dan efektifitas peran dan fungsi

pembentukan ada’Lima  Karaeng Tallua’ di kecamatan kajang, kabupaten

bulukumba

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi jurusan

Diharapakan dengan adanya penelitian ini, pihak jurusan dapat

mengekspolarasi kajian tentang politik lokal terutama yang masih berlangsung di

masyarakat Desa Tana Towa Kec.Kajang.

b) Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menjadi bahan kajian serta studi kasus bagi pembaca

dalam melihat Pola Kekuasaan Amma Towa terhadap Pembentukan dan

Pengangkatan Ada Lima Karaeng Tallua di Desa Tana Towa Kec.Kajang.

D. Tinjauan Karya Terdahulu

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis paparkan, merupakan sesuatu

hal yang sangat penting bagi penulis dan masyarakat untuk mendapatkan

pengetahuan yang lebih real dari permasalahan ini. Untuk lebih jelasnya penulis dapat

menunjukkan hal-hal yang menjadi referensi dalam pembuatan skripsi ini sebagai

penunjang untuk lebih berkualitasnya skripsi ini, yaitu sebagai berikut:
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1. Aswandi, Pola Hubungan Kekuasaan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan

Ammatoa Kajang (studi Kepemimpinan Perempuan di Dusun Benteng)

menunjukkan bahwa negosiasi yang dilakukan pemerintah Desa dengan

Ammatoa Kajang terhadap pengangkatan Dusun perempuan pertama di Dusun

Benteng adalah negosiasi Kooperatif. Kemudian Persepsi masyarakat terhadap

kepemimpinan perempuan di Dusun Benteng terdapat 2 persepsi yang timbul

yaitu persepsi yang mendukung kepemimpinan perempuan di Dusun Benteng

dipengaruhi oleh pendidikan dan pengaruh gender. Kedua, Persepsi yang kurang

mendukung kepemimpinan perempuan di Dusun Benteng dipengaruhi oleh

pasang dan faktor fisik12.

2. Penelitian ini lebih menekankan pada persfektif gender, persepsi masyarakat

tentang diangkatnya Pemimpin perempuan di Dusun Benteng, kasus ini telah

melanggar aturan Pasang Ri Kajang yang tidak membolehkan perempuan

menjadi pemimpin, sedangkan penelitian ini hendaknya akan mengkaji pola

kekuasaan Ammatoa dalam melihat kelembagaan Ada Lima Karaeng Tallua dan

keberadaan Karaeng dan Ata.

3. Ramli Palammai dan Andhika Mappasomba dalam buku Sejarah Eksistensi Ada‘

Lima Karaeng Tallua di Kajang, menyebutkan sebelum berlakunya UU No. 29

tahun 1959 Kepala Distrik atau Camat adalah Karaeng Tallua yang disebut

Labbiria. Posisi yang diberikan Ammatoa untuk pemerintahan di Tanah Loheya.

Namun penyatuan sistem tersebut menyulut disfungsi tata pemerintahan, suatu

12 Aswandi, Pola Hubungan Kekuasaan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan Ammatoa
Kajang (Studi Kepemimpinan Perempuan di Dusun Benteng) Skripsi, ( Makassar : Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar,2015)
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hal yang harusnya bertahan dan tetap ada namun mengalami penghilangan

otoritas. Labbiriya dalam adat dan Pasang tidak sepenuhnya berjalan.13 Aturan

dan mekanisme yang mengakibatkan suatu kemelut dalam sistem. Sebuah pilihan

yang dapat saja meredupkan nilai fungsional antara pemangku adat Ammatoa

khususnya Karaeng Tallua dan pemimpin adat tertinggi AmmaToa.

Perbedaan dengan karya ilmiah ini adalah, penulis berusaha melihat

posisi Ata dalam keanggotaan Ada’lima Karaeng Tallua , bukan hanya sekedar

eksistensi Karaeng saja, sehingga diharapkan dapat memperoleh perbandingan

pengetahuan yang  berimbang.

4. Yusuf Akib dalam Komunitas Berbaju Hitam (2003) menyebutkan bahwa fungsi

dan peran Ammatoa telah bergeser dari pemimpin pemerintahan adat menjadi

sekedar pemimpin acara keagamaan. Hal ini terjadi pasca era kemerdekaan yang

diperkuat dalam 2 sampai 3 dekade terakhir. Alhasil, peran penting majelis adat

untuk membantu Ammatoa dalam mengurusi berbagai bidang pemerintahan skala

komunitasnya semakin menyempit, peran para pembantu Ammatoa yang lazim

disebut Kolehai menjadi melemah meski begitu Ammatoa masih berpengaruh

dalam mekanisme politik tradisional maupun pilihan politik di Kecamatan

Kajang.14

Pelaksanaan tugas yang diamanahkan Ammatoa kepada para pemangku

adatnya yang mengalami dwifungsi tugas sebagai aparatur Negara atau pelaksana

Pasang Ri Kajang seakan melemah. Padahal pembagian kekuasaan ini termasuk

dalam Pasang Ri Kajang yaitu Amma mana’ ada’ Amma mana’ Karaeng yang

13Ramli Palammai dan Andhika Mappasomba. Sejarah Eksistensi Ada’ Lima Karaeng
Tallua di Kajang, Bulukumba, (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bulukumba, 2012), h. 65.

14Yusuf Akib. Komunitas Berbaju Hitam (Makassar: Pustaka Refleksi, 2008), h. 42.
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artinya Amma melahirkan adat, Amma melahirkan pemerintahan. Menurut

Ammatoa yang mengutip pesan dari Pasang: anrek nakkulle nipinra-pinra punna

lebba artinya jika sudah menjadi keputusan/ketetapan, tidak boleh di ubah lagi.

Penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Yusuf Akib dengan judul

Komunitas Berbaju Hitam juga masih mengalami kekurangan karena hanya

menjelaskan pergeseran fungsi dan peran Ammatoa seharusnya harus

menjelaskan secara detail faktor-faktor yang mempengaruhi  fungsi dan peran

Ammatoa bisa mengalami pergeseran dan ada tawaran solusi yang diberikan.

Penelitian ini sekiranya ingin melihat pembagian kekuasaan yang tertuang dalam

Pasang Ri Kajang yang melibatkan Ata, Karaeng dan Pengaruh Ammatoa.

5. Abdul Hafid dalam bukunya yang berjudul “Ammatoa dalam Kelembagaan

Komunitas Adat Kajang” menyebutkan bahwa kelembagaan komunitas adat

Kajang merupakan suatu lembaga adat yang masih hidup dan bertahan sampai

sekarang komunitas adat ini masih konsisten dalam menerapkan aturan dan

norma-norma yang tertuang dalam pasang. Aturan yang tak tertulis ini

merupakan pedoman komunitas adat dalam bertindak dan berperilkau. Ammatoa

sebagai pemimpin adat diberi amanah untuk senantiasa menjalankan dan

menjaga kemurnian isi dari Pasang. Ammatoa dan masyarakatnya masih

memegang prinsip hidup Kamase masea (kesederhanaan) serta masih

mempertahankan pola hidup tradisional baik sistem sosial, budaya, politik

maupun religinya. Struktur kelembagaan pada komunitas adat kajang, Karaeng

Tallua dan ada' Limayya yang bergelar Galla'.15

15Abdul Hafid. Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang, (Makassar:De La
Macca, 2013), h. 40.
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Penelitian ini melihat komunitas adat Kajang dari persefektif

kelembagaan adat, kelembagaan Adat yang dalam politik dikenal sebagai

pendekatan institusional akan menarik dikaji, namun untuk memberikan ruang

lingkup penelitian yang komperhensif, maka penulis memfokuskan kajiannya

terhadap Kelembagaan Ada Lima Karaeng Tallua yang melibatkan Ammatoa,

Karaeng serta Ata’.

6. Karya Faisal yang berjudul Nilai-Nilai Kepemimpinan Tradisional dalam

Komunitas Adat Kajang di Sulawesi Selatan, hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa Ada enam nilai kepemimpinan tradisional pada komunitas adat Kajang,

yaitu: kejujuran, keteguhan, persatuan, kesederhanaan, kesabaran dan kepedulian

terhadap lingkungan alam. Nilai kejujuran merupakan nilai utama yang harus

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jujur terhadap Turiek Akrakna,

jujur terhadap sesama manusia, dan jujur terhadap diri sendiri. Nilai keteguhan

harus dimiliki oleh setiap pemimpin agar hukum dapat ditegakkan kepada setiap

orang. Nilai persatuan harus dijunjung tinggi sebagai wujud rasa solidaritas dan

harmonisasi kehidupan dalam masyarakat. Nilai kesederhanaan harus

diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran pasang. Nilai

kesabaran harus diamalkan, terutama kepada Ammatoa, untuk menerima takdir
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dari Turiek Akrakna. Nilai kepedulian terhadap lingkungan alam merupakan

wujud sikap menjaga kelestarian lingkungan alam sesuai dengan ajaran pasang.16

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada aspek nilai, kepemimpinan

pada karya Faisal lebih melihat kepemimpinan dari sudutpandang nilai

sedangkan penelitian ini melihat kekuasaan Ammatoa dari sudut pandang

efektifitas peran dan fungsi.

16Faisal. Nilai-Nilai Kepemimpinan Tradisional dalam Komunitas Adat Kajang di Sulawesi
Selatan. Jurnal Walasuji, (Makassar : Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar Volume 6, No.1, 2015)
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Kekuasaan

Kekuasaan adalah sesuatu yang dilegitimasikan secara metafisi kepada

negara yang memungkinkan negara dapat mewajibkan semua orang untuk

mematuhinya. Namun menurut Foucault, kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya

dikuasai oleh negara, sesuatu yang dapat diukur. Kekuasaan ada dimana-mana,

karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Di mana ada relasi, di sana ada

kekuasaan. Kuasa itu ada dimana-mana dan muncul dari relasi-relasi antara berbagai

kekuatan, terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari kesadaran manusia.

Kekuasaan hanyalah sebuah strategi. Strategi ini berlansung dimana-mana dan disana

terdapat sistem, aturan, susunan dan regulasi. Kekuasaan ini tidak datang dari luar,

melainkan kekuasaan menentukan susunan, aturan dan hubungan-hubungan dari

dalam dan memungkinkan semuanya terjadi.17

Foucault melihat relasi pengetahuan dan kekuasaan sangat erat, dimana dia

melihat pengetahuan adalah kekuasaan. Dimana dalam konsep diskursus (yaitu

berbicara mengenai aturan-aturan dan praktek-praktek yang menghasilkan

pernyataan-pernyataan yang berarti pada 1 rentang historis tertentu) sebagai

gambaran bagaimana pengetahuan bekerja sebagai kumpulan pernyataan dan

diskursus tidak terlepas dari relasi kekuasaan, dan berkait dengan pengetahuan. oleh

sebab itu, kekuasaan itu tersebar dan datang dari mana-mana.18 Kekuasaan dijalankan

17 Michel Foucault. Seks dan Kekuasaan, terj. S. H. Rahayu (Jakarta:Gramedia,2000),  h. 144.
18 Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, edisi revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2013), h. 74.
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bukan hanya melalui pengutamaanya, melainkan juga kondisi-kondisi yang

memungkinkannya. Dimana, foucault melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang maha

hadir dalam masyarakat karena sama-sama terikat dengan kondisi-kondisi relasi

sosial secara umum.19

Pada umumnya, sumber kekuasaan itu berasal dari dewa, yang dianggap

sebagai ilahi yang memberikan kekuasaan, seperti halnya dalam Adat Ammatoa

Kajang yang dianggap sebagai orang yang memiliki kekuasaan adalah orang yang

mendapat petunjuk dan Ilham dari Allah. Selain itu, sumber kekuasaan yang lainnya

itu berasal dari kekayaan dimana sejak dahulu hingga sekarang kebanyakan orang

yang memiliki kekayaan mampu mengatur orang lain. Dan juga lewat kedudukan,

pangkat dan jabatan di atas segala-galanya.20

Namun bagi Plato sendiri, kekuasaan bukanlah dilihat dari pangkat,

kedudukan, jabatan, kekayaan dan dari dewa yang di anggap ilahi. Melainkan plato

menobatkan ilmu pengetahuan menjadi yang mulia yang harus duduk di atas tahta

pemerintahan negara ideal karena hanya pengetahuanlah yang dapat membimbing

dan menuntun manusia datang pada pengenalan yang benar akan segala sesuatu yang

ada dalam keberadaannya yang sempurna didunia ide. Hanya pengetahuanlah yang

sanggup mengembalikan manusia ke dunia ide untuk mengenal kembali dengan

sebaik mungkin apa yang dahulu pernah diketahuinya dengan sempurna jika

pengetahuan menduduki tempat yang terutama dan memegang peranan yang

terpenting maka pada tempatnyalah apabila dikatakan bahwa pengetahuan itulah yang

menjadi sumber kekuasaan. Itulah sebabnya dikatakan bahwasanya pengetahuan

19 Michel Foucault, Wacana Kuasa Pengetahuan: Terjemahan dari Power /Knowledge
(Jogjakarta: Bentang Budaya, 2002), h. 304.

20 Michel Foucault, Wacana Kuasa Pengetahuan: Terjemahan dari Power /Knowledge , h.
305.
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adalah kekuasaan.21 Hal tersebut juga sesuai dengan firman Allah dalam surah

Al:Mujadalah ayat 11 yang menyebutkan bahwasanya betapa mulia dan tingginya

derajat orang yang berilmu pengetahuan, sebagai berikut:

















Terjemahnya:
11. Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.22

Berdasarkan ayat di atas, dapat kita memahami bahwasanya orang yang

memiliki ilmu pengetahuan dan beriman kepada Allah akan diangkat derajatnya baik

didalam kehidupan dunia maupun akhirat dan orang yang memiliki ilmu pengetahuan

akan memiliki pula kekuasaan baik itu terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap

orang lain.

21 J.H. Rapar. Filsafat Politik Plato (Jakarta Utara: CV. Rajawali, 1991), h. 98.
22 Al-Quran dan Terjemahnya, Kementrian Agama RI (Solo: Penerbit Zamrud Brand Product

Al-Quran Tiga Serangkai, 2014/1436 H),  h. 543.
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a. Penyelenggaraan Kekuasaan

Plato tidak pernah membedakan antara kekuasaan penguasa dengan

kekuasaan seseorang terhadap istrinya dan anak-anaknya karena plato dalam

ajarannya mengatakan bahwa negara adalah suatu keluarga besar. Kekuasaan yang

dikehendaki oleh plato adalah kekuasaan yang bukan berlandaskan dengan paksaan

atau kekerasan kecuali hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat, yang biasa dan

normal, sebab kekuasaan itu haruslah dilakukan dengan persuasi. Atau dengan

katalain disebut sebagai kekuasaan yang paternalistik dimana para penguasa yang

bijaksana haruslah menempatkan posisinya dengan baiklagi arif serta tegas demi

kesejahteraan seluruh masyarakatnya.23

b. Ditribusi Kekuasaan

Secara Umum, proses distribusi kekuasaan terjadi dalam dua bentuk, yaitu:24

1) Distribusi melalui pemberian, dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti

pewarisan, pergiliran dan undian. Distribusi melalui pewarisan seperti

pengalihan kekuasaan kepada anak, keponakan, saudara atau

keluargaterdekat. Contoh realnya dapat kita lihat pada sistem kerajaan,

seperti kerajaan inggris dan kerajaan di indonesia pada masa nusantara.

2) Distribusi melalui usaha, seperti distribusi melalui pemberian, melalui

pelatihan, pemilihan dan perebutan. Pemilihan merupakan suatu bentuk yang

lazim dilakukan oleh masyarakat yang menganut demokrasi dimana

seseorang dapat diberi hak untuk mengelola suatu kekuasaan.

23 J.H. Rapar, Filsafat Politik Plato (Jakarta Utara: CV. Rajawali, 1991), h. 98.
24 Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, edisi revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2013),  h. 90-92.
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2. Budaya Politik

Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai sikap orientasi

yang khas warga negara terhadap sistem politik dan beragam bagiannya, dan sikap

terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem. Dengan kata lain, distribusi

pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik di antara masyarakat bangsa. Lebih

jauh, mereka menyatakan bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasikan

dirinya dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang

mereka miliki. Dengan orientasi itu pula, mereka menilai serta mempertanyakan

tempat dan peranannya dalam sistem politik.25

Berikut adalah beberapa pengertian budaya politik, yang dapat dijadikan

sebagai pedoman untuk lebih memahami secara teoritis.26

1. Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan,

adat-istiadat, takhayul, dan mitos. semuanya dikenal dan diakui oleh sebagian

besar masyarakat. budaya politik memberikan alasan rasional untuk menolak

atau menerima nilai-nilai dan norma lain.

2. Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generik. aspek doktrin

menekankan isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme.

aspek generik menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik, seperti

militan, utopis, terbuka, dan tertutup.

3. Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah

prinsip dasar yang melandasi pandangan hidup yang berhubungan dengan

masalah tujuan.

25 Muslim Mufti, Teori-Teori Politik (Bandung, Cv Pustaka Setia, 2013) , h. 78-82.
26 Muslim Mufti, Teori-Teori Politik , h. 78-82.
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4. Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan

tertutup, tingkat militansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan

masyarakat, pola kepemimpinan (konformitas atau mendorong inisiatif

kebebasan), sikap terhadap mobilitas (mempertahankan status quo atau

mendorong mobilitas), dan prioritas kebijakan (menekankan ekonomi atau

politik)

Menurut Almond dan Verba, budaya politik memiliki tipe tersendiri. melalui

hasil penelitian lima negara, keduanya menyimpulkan bahwa terdapat tiga budaya

politik yang dominan terdapat di tengah individu. tipe budaya politik berarti jenis

kecenderungan individu di dalam sistem politik. tipe-tipe budaya politik yang ada

adalah sebagai berikut27

a) Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial merupakan tipe budaya politik yang ikatan seseorang

individu terhadap sistem politik tidak begitu kuat, baik secara kognitif maupun

efektif. dalam tipe budaya politik ini, tidak ada peran politik yang bersifat khusus.

individu tidak mengharapkan perubahan apa pun dari sistem politik. Hal ini

diakibatkan individu tidak merasa bahwa ia adalah bagian dari sebuah bangsa secara

keseluruhan. ia hanya merasa bahwa mereka terikat dengan kekuasaan yang dekat

dengannya, misalnya suku, agama, ataupun daerahnya.28

b) Budaya Politik Subjek

Tingkatan budaya politik subjek lebih tinggi dari pada budaya parokial karena

individu merasa bahwa merheka adalah bagian dari warga suatu negara. Individu

yang berbudaya politik subjek memberi perhatian yang cukup terhadap politik, tetapi

27 Muslim Mufti, Teori-Teori Politik , h 85.
28 Muslim Mufti, Teori-Teori Politik , h. 86-87.
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sifatnya pasif. mereka kerap mengikuti berita-berita politik, tetapi tidak bangga

atasnya. secara emosional, mereka tidak merasa terlibat dengan negaranya. ketika

membicarakan masalah politik tidak merasa nyaman sebab mereka tidak memercayai

orang lain dengan mudah. bagian ujung yang lain, saat berhadapan dengan institusi

negara, mereka merasa lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa.29

c) Budaya Politik Partisipan

Budaya politik partisipan adalah budaya politik yang lebih tinggi

tingkatannya dari budaya subjek. Dalam budaya politik partisipan, individu mengerti

bahwa mereka adalah warga negara yang mempunyai sejumlah hak dan kewajiban,

misalnya hak untuk menyatakan pendapat, memperoleh pekerjaan, penghasilan,

pendidikan, dan pada sisi lain, misalnya, kewajiban untuk membayar pajak.30

Dalam budaya politik partisipan, individu sering dan merasa bebas

mendiskusikan masalah poliitik. mereka merasa bahwa hingga tingkatan tertentu,

mereka dapat mempengaruhi perpolitikan negara. merakapun merasa bebas dan

mampu mendirikan organisasi politik, baik untuk memprotes maupun mendukung

pemerintah. jika tidak mendirikan organisasi poltik, mereka bergabung dalam

organisasi sukarela, baik bersifat poltik maupun tidak. ketika mengikuti pemilu,

mereka cukup merasa bangga.

3. Teori Elit

Pareto menyatakan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok

kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan

politik. Kelompok kecil itu disebut dengan elit, yang mampu menjangkau pusat

kekuasaan. Elit adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi

29 Muslim Mufti, Teori-Teori Politik , h. 86-87.
30 Muslim Mufti. Teori-Teori Politik , h. 86-87.
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dalam lapisan masyarakat. Pareto mempertegas bahwa pada umumnya elit berasal

kelas yang sama, yaitu orang-orang kaya dan pandai yang mempunyai kelebihan

dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya. Pareto lebih lanjut

membagi masyarakat dalam dua kelas, yaitu pertama: elit yang memerintah dan elit

yang tidak memerintah. Kedua, lapisan rendah kajian tentang elit politik lebih jauh

dilakukan oleh mosca yang mengembangkan teori elit poliik. Teori elit ini digunakan

peneliti dilapangan untuk menganalisis tentang masalah bagaimana ammatoa

memfungsikan posisinya sebagai elit politik di kajang.31

Garis besar perkembangan elit Indonesia adalah dari yang bersifat tradisional

yang berorientasi kepada kosmologis dan berdasarkan keturunan kepada elit modern

yang berorientasi kepada Negara kemakmuran, berdasarkan pendidikan. Elit modern

ini jauh lebih beraneka ragam dari pada elit tradisional. Sesuai pendapat pareto yang

membagi elit menjadi dua kelas, ammatoa termasuk salah satu golongan kelas elit

yang diutarakan pareto tersebut, yang dimana ammatoa ini merupakan golongan kelas

elit yang memerintah.32

31 Robert  Van Niel, Munculnya Elit  Modern Indonesia. (Jakarta: Pustaka Jaya,1984), 15.
32 Robert  Van Niel, Munculnya Elit  Modern Indonesia. (Jakarta: Pustaka Jaya,1984), 15.
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B. Kerangka Konseptual

Ada Lima

Kekuasaan

Teori Elit

Budaya Politik

Ammatoa

Masyarakat

Bagan 2.1 Kerangka Konseptual

Karaeng Tallua
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BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini

analisisnya ditekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis

terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati degan menggunakan

logika ilmiah.33

Pendekatan kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan: pertama,

penyesuaian metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan

ganda; kedua,  metode ini menyajikan secara lansung hakikat hubungan antara

peneliti dan informan; ketiga, metode kualitatif  lebih peka dan lebih dapat

menyesuaikan diri dengan setting penelitian, dan mampu melakukan penajaman

terhadap pola-pola nilai dan perilaku yang dihadapi.34

Penelitian deskriptif kualitatif lebih menekankan pada keaslian dan tidak

bertolak pad teori saja. Melainkan dari fakta sebagaimana adanya di lapangan. Dalam

penelitian, metode kualitatif digunakan untuk melihat bagaimana alasan atau yang

melatar belakangi Ammatoa sehingga Ata tidak bisa diangkat menjadi Ada’ Lima

karaeng tallua

33Basrowi dan Suwandi.Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: RinekaCipta, 2008), h..
26.

34Basrowidan Suwandi.Memahami Penelitian Kualitatif , h. 26.
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2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba, khususnya di

Kecamatan Kajang.

B. Jenis Data

Adapun jenis data penelitian ini adalah:

1. Data primer (primary data), yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung

dari obyek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi.35 Dalam penelitian

ini, data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Data sekunder (secondary data), yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak

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

lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan

dalam suatu penelitian tertentu.36 Data sekunder dalam penelitian di dapatkan

dari situs-situs institusi yang resmi yang dapat dijadikan suatu referensi

berdasarkan kajian penelitian ini, dan juga dari referensi buku, jurnal, dan artikel

yang terkait dengan pembahasan penelitian.

C. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah meliputi:37

35Rosady Ruslan. Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi (Jakarta: Rajawali
Pers, 2010), h. 29-30.

36Rosady Ruslan. Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi, h. 138.
37Basrowidan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: RinekaCipta, 2008), h.

35.
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1. Metode Observasi

Metode observasi yaitu sebuah teknik pengumpulan data dengan melakukan

peninjauan secara cermat. Dengan teknik ini, peneliti akan mengamati setiap

fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi dan pencatatan dengan

sistematis fenomena-fenomena yang sudah diteliti.38 Oleh karena itu metode

observasi ini peneliti gunakan sebagai metode sekunder atau pelengkap saja yaitu

untuk melengkapi sekaligus untuk memperkuat serta menguji kebenaran data yang

telah diperoleh dari hasil wawancara. Observasi yang dilakukan berupa melihat

rutinitas aktivitas kerja di Desa Tana Towa dan kawasan adat.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara (interview), yaitu metode pengumpulan data dengan cara

bertanya langsung pada responden untuk mendapatkan informasi.39 Dalam konteks

penelitian ini, peneliti mengunjungi kepala Desa Tana Towa, Ammatoa selaku

pemimpin adat, kepala Dusun, para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat,

tokoh perempuan serta para akademisi yang pernah melakukan penelitian

sebelumnya. Daftar informan tersebut akan dilampirkan pada bagian lampiran.

Peneliti memiliki kriteria informan pada penelitian ini yaitu dari aspek

kapasitas dan wewenang, pengetahuan tentang objek yang diteliti, serta pengalaman

dan interaksi informan terhadap tofik yang diteliti oleh peneliti.

38Koentjaraningrat. Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT. Gramedia, 1990), h.
173.

39Masri Singarimbun dan Sofyan Effendy. Metode Penelitian Survay (Jakarta: LP3ES, 1989),
h. 192.
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3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode mencari data mengenai hal-hal atau

variable-variabel berupa catatan transkip, buku, dokumen rapat atau catatan harian.40

Metode ini dipergunakan dalam rangka mencari referensi tambahan dan menguatkan

hasil kajian seperti halnya dalam penelitian ini, referensi tambahan diperlukan untuk

meramu hasil penelitian, seperti menggunakan jurnal dari internet dan buku teori-

teori.

D. Instrumen Penelitian

Selain kualitas pengumpulan data, kualitas instrumen penelitian sangat

mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Karena instrument penelitian yang baik akan

menghasilkan data yang valid dan realible. Instrumen adalah alat bantu yang

digunakan dalam mengumpulkan data. Instrumen penelitian bermanfaat untuk

memperoleh kesimpulan yang benar dalam penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif,

“the researcher is the key instrument”  yang menjadi instrumen utama adalah peneliti

sendiri41. Meskipun peneliti sendiri sebagai instrument utama tetapi dalam penelitian

ini alat bantu sangat diperlukan sebagai panduan penelitian, misalnya pedoman

wawancara, buku catatan peneliti, handpone sebagai alat komunikasi sekaligus

perekam sehingga diperoleh data yang obyektif.

40Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) h.
131.

41Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D,
(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 305.
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E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan dan analisa data dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan proses memilih, memilah mengabstraksikan dan

mentransformasikan data mentah (raw data) yang diperoleh dari lapangan.42 Proses

ini berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai akhir. Fungsi reduksi

data adalah menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak

perlu, dan mengorganisasikan sehingga interpretasi bisa ditarik. Reduksi data adalah

bagian yang tidak terpisahkan dari analisis. Reduksi data dalam penelitian ini yaitu

memilah-milah jawaban-jawaban hasil wawancara dari informan karena tidak semua

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

2. Penyajian Data (Data Display)

Ata dalam Penyajian data adalah tahap kedua telah melakukan reduksi data,

yaitu menyajikan data dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan atau bagan.43 Hal

ini dilakukan untuk memudahkan membaca data dan menarik kesimpulan. Penyajian

dilakukan dengan mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi satu atau beberapa

kategori dan dilakukan secara sistematis.

42Mukhtar, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif, ( Jakarta Selatan: Referensi,
2013 ) h. 135.

43Emi Emilia. MenulisTesis dan Desertasi (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 205.
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3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi (Conclution Drawing/Verification)

Langkah ketigaan alisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dilakukan selama dalam penelitian.

Namun demikian kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan

akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang kuat mendukung pada

tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti

dilapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang

valid.44

44 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D,
h. 338-345.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak geografis

Dalam rangka mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis

berusaha memberikan gambaran umum daerah penelitian, yang sangat memberikan

andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data, dalam hal

ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu

masalah yang diteliti. Di sisi lain pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar

dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan

mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik

masyarakat sebagai objek penelitian.

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi

Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba.

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

413.229 jiwa (sensus penduduk tahun 2016). Kabupaten Bulukumba memiliki 10

kecamatan, 28 kelurahan, serta 108 desa. ( Kabupaten Bulukumba dalam angka

2016).
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1. Visi Misi Pemerintah Kabupaten Bulukumba

a. Visi

Masyarakat Bulukumba yang sejahtera dan terdepan melalui optimalisasi

potensi daerah dengan penguatan ekonomi kerakyatan yang dilandasi pada

pemerintahan yang demokratis dan religius .

b. Misi

1) Meningkatkan pelayanan hak dasar masyarakat di bidang infrakstruktur,

kesehatan , dan pendidikan yang merata dan berkeadilan.

2) Mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan potensi daerah.

3) Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sector dan

wilayah.

4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berjiwa kompetitif.

5) Peningkatan tata kelolah pemerintahan yang baik (Good Govermance ) dan

bersih ( Clean Govermance ) serta penegakan supremasi hokum dan hak

asasi manusia.

6) Meningkatkan kerja sama antar daerah untuk menciptakan peluang

kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya sinergitas antar daerah.

7) Penataan ruang dan pelestariaan sumber daya alam dan lingkungan, budaya ,

dan penanggulangan budaya.

8) Mendorong terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, suasana aman,tertib

dan religious didalam kehidupan masyarakat.
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Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20‖

sampai 5°40‖ Lintang Selatan dan 119°50‖ sampai 120°28‖ Bujur Timur.

Batas-batas wilayahnya adalah:

 Sebelah Utara  : Kabupaten Sinjai

 Sebelah Selatan  : Laut Flores

 Sebelah Timur  : Teluk Bone

 Sebelah Barat  : Kabupaten Bantaeng.

Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat

dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobattang,

dataran rendah, pantai dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian

selatan ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan kawasan adat Ammatoa,

wisata bahari, serta industri perahu phinisi yang banyak memberikan nilai tambah

ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. Luas wilayah Kabupaten

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

Adapun lokasi penelitian yang dilaksanakan penulis yaitu di Kawasan adat

Ammatoa, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Persisnya terletak di desa

Tanah Towa, sekitar 67 KM arah utara Ibu Kota Kabupaten Bulukumba.Secara

keseluruhan Luas lokasi desa Tana Towa ini yaitu 972 ha,terbagi atas luas

pemukiman 169 ha, persawahan 93 ha,perkebunan 30 ha, kuburan 5 ha, pekarangan

95 ha, perkantoran 1 ha, prasarana umum lain 5 ha dan hutan  331,17 ha dengan

morfologi perbukitan serta bergelombang.Secara topografi ketinggian wilayah Desa
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Tanah Towa yaitu sekitar 50-200 Mdpl. Tanaman yang dibudidayakan diantaranya

padi, jagung, coklat, kopi, dan sebagainya. Curah hujan di desa Tanah Towa antara

1500 – 2000 mm/tahun, kelembapan udara 70 % per tahun dengan suhu udara rata

rata 13-29 0C. Masyarakat Ammatoa mendiami 7 dari 9 dusun di desa Tanah Towa.

Dua Dusun lain berada diluar kawasan Ammatoa yang kehidupannya lebih maju dan

beradaptasi  dengan modernitas secara langsung yaitu Dusun Jannayya dan Dusun

Balagana. Pusat kegiatan masyarakat adat Ammatoa terletak di Dusun Benteng yang

juga didiami oleh Ammatoa sebagai pemimpin adat. Masyarakat adat Ammatoa juga

tersebar di beberapa desa antara lain, Desa Tanah Towa, Desa Bonto Baji, Desa

Malleleng, Desa Pattiroang, Desa Batu Nilamung, dan sebagian Desa Tambangan.

Desa Tana Towa ini merupakan tempat bermukim sekolompok masyarakat

yang mengidentifikasi dirinya sebagai komunitas adat Kajang yang meliputi dua

pembagian wilayah adat yaitu Ilalang Embaya dan Ipantarang Embaya. Istilah

Ilalang dan Ipantarang masing-masing berarti di dalam dan di luar, kata Emba dapat

dipahami sebagai wilayah yang berada di dalam kekuasaan Ammatoa. Sebaliknya

Ipantarang Embaya bermakna wilayah yang berada di luar kekuasaan Ammatoa.45

Secara geografis wilayah Desa Tana Towa, berada pada daerah perbukitan

dan bergelombang. Jika di lihat dari topografi ketinggian wilayah Desa Tana Towa

sekitar 50-200 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 5745

mm/tahun, serta suhu udara rata-rata antara 13-29 c, dengan kelembaban udara 70%

45Amin Rais. Peranan Ammatoa dalam Pemberian sanksi Tindak Pidana (Skripsi, Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,2017), h.15.
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pertahun. Luas wilayah Desa Tana Towa secara keseluruhan tercatat 972 ha, yang

terbagi atas beberapa peruntukan , seperti untuk luas pemukiman 169 ha, untuk

persawahan 93 ha, perkebunan 30 ha, kuburan 5 ha, pekarangan 95 ha, perkantoran 1

ha, prasarana umum lainnya 5 ha, dan luas hutan 331 ha.

Secara administrasi, di Desa Tana Towa ini dibatasi oleh desa-desa

tertangga, yaitu sebagai berikut:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batunilamung

2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bontobaji

3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Malleleng dan

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pattiroang

Adapun jarak antara pusat lokasi administratif pemerintah kecamatan Kajang

dengan lokasi pemukiman warga masyarakat komunitas adat kajang, kurang lebih 25

km. sedangkan dari ibu kota Kabupate54n Bulukumba jaraknya sekitar 57 km, dan

270 km dari Makassar. Jalan menuju ke pusat lokasi pemerintah Desa Tana Towa

sudah beraspal sepanjang lima kilometer (dari jalanan raya poros Tanete-Tanajaya),

hal ini dapat memudahkan bagi warga masyarakat adat Kajang dalam hal di kawasan

adat tersebut, sehingga akses ke kawasan adat Ammatoa dapat dikatakan cukup

lancar.

2. Kondisi Demografi

Berikut profil desa Tanah Towa dalam tabel (data diambil berdasarkan Data

Profil Desa Tahun 2017) :
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1. Luas Wilayah

Table 4.1 Luas Wilayah Menurut Penggunaan

No. Peruntuk Wilayah Luas

1. Luas tanah sawah 52,00 Ha

2. Luas tanah kering 207,00 Ha

3. Luas tanah basah 0,00 Ha

4. Luas tanah perkebunan 125,00 Ha

5. Luas fasilitas umum 14,00 Ha

6. Luas tanah hutan 331,00 Ha

Total luas 729,00 Ha

Sumber: Profil Desa Tanah Towa Tahun 2017

2. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Tanah Towa tahun 2017 berjumlah 4504 jiwa. Berikut

penjabarannya dalam tabel:

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah

1. Laki-Laki 2109 Orang

2. Perempuan 2396 Orang

Total 4505 Orang

Sumber: Profil Desa Tanah Towa Tahun 2017
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3. Pendidikan

Tabel 4.3 Keadaan Pendidikan Masyarakat

No. Pendidikan Laki-Laki Perempuan

1.
Buta Huruf 1147 Orang 1344 Orang

2.
TK / Play Group 22 Orang 32 Orang

3.
SD / Sederajat 56 Orang 49 Orang

4.
SMP / Sederajat 56 Orang 46 Orang

5.
SMA / Sederajat 57 Orang 44 Orang

6.
D1/D2/D3/S1/S2//S3 28 Orang 20 Orang

Total 1366 Orang 1535 Orang

Sumber: Profil Desa Tanah Towa Tahun 2017

Pemerintah melalui program wajib belajar 12 tahun berusaha untuk

memastikan usaha pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia

melalui keterjangkauan pendidikan sampai ke pelosok desa. Melalui program ini

maka diharapkan terciptanya sumber daya manusia yang mampu bersaing

semenjak dari pedesaan, hal ini terlihat dari keseriusan pemerintah

mengusahakan fasilitas berupa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,

maupun Sekolah Menengah Atas di Desa Tanah Towa. Meski dalam realitasnya,

warga desa Tanah Towa kebanyakan hanya menyelesaikan jenjang
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pendidikannya sampai ke tingkat Sekolah Dasar. Setidaknya hal ini mampu

menekan jumlah warga yang buta huruf.

4. Kesehatan

Dalam rangka pemenuhan fasilitas kesehatan, Pemerintah Daerah

memberikan perhatian yang serius ke desa-desa. Khusus di desa Tanah Towa

melalui data Kecamatan Kajang Dalam Angka 2017 terdapat 1 (satu) Puskesmas,

1 (satu) Puskesmas Pembantu, dan 5 (lima) Posyandu.

Tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, maupun bidang tentu sangat

dibutuhkan dalam menjamin keterjangkauan layanan kesehatan ke desa-desa. Di

desa Tanah Towa terdapat 1 (satu) dokter, 7 (tujuh) perawat, 5 (lima) bidan, l

(satu) laboraturium kesehatan ,serta 5 (lima) dukun bersalin terlatih.

3. Kondisi Sosio-Kultur

Masyarakat tanah towa sangat menghormati lingkungan. Bagi masyarakat

tanah towa sumber kehidupannya adalah tanah, maka tanah bagi mereka sangat

berarti. Seperti kasih sayang seorang anaka kepada ibunya, demikianlah

kecintaan masyarakat kepada tuhannya. Bagi mereka, Tanah adalah ibu yang

telah memberi kehidupan, membesarkan, dan menjaga mereka dari segala

malapetaka yang mengancam, oleh sebab itu seperti anak yang berbakti kepada

ibunya, masyarakat tanah towa juga selalu ingin berbakti kepada tuhannya.
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Menjaga kualitas dan kualitas tanah, itulah yang mereja jalankan turun

temurun.46

Berbicara tentang kearifan ekologis yang di praktekkan oleh masyarakat

Tanah Towa, tidak terlepas dari sebuah prinsip hidup yang tersebut tallasa

kamasemase (hidup penuh dengan kesederhanaan) yang merupakan dari pasang

(aturan atau pedoman hidup). Dimana secara eksplisit memerintahkan

masyarakat tanah towa untuk hidup secara sederhana dan bersahaja, menolak

sesuatu yang berbau teknologi. Karena menurutnya, benda-benda teknologi dapat

membawa dampak negatif bagi kehidupan mereka juga merusak kelestarian

sumber daya alam. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai

petani, dan penenun. Aktivitas ini pun dilakukan hanya untuk memenuhi

kebutuhan hidup saja, tanpa ada kecenderungan mencari sesuatu yang lebih dari

kebutuhan hidup mereka.

Masyarakat Tanah Towa masih berpegang teguh pada prinsip nenek

moyang yaitu Pasang Ri Kajang Kamase-mase. Kamase-mase atau

kesederhanaan merupakan salah satu lambang identitas masyarakat Tanah Towa

atau orang Kajang. Budaya gotong royongpun masih dijaga kelestariannya

sehingga hampir tidak semua kegiatan dibarengi dengan gotong royong atau

kebersamaan. Kesederhanaan dalam prinsip kamase-masea dapat dilihat dari cara

berpakaian masyarakat Tanah Towa yang memakai pakaian serba hitam.

46 Zulkarnain, Tradisi Acara Kematian Masyarakat Adat Kajang (Skripsi Sarjana, Fakultas
Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar,2015), h. 19.



37

Merekapun pantang memakai alas kaki baik sendal maupun sepatu. Masyarakat

Tanah Towa sangat menjaga kelestarian hutannya. Dikarenakan Pasang (pesan)

secara eksplisit melarang setiap tindakan yang mengarah pada kemungkinan

rusaknya ekosistem hutan, seperti menebang kayu, memburu satwa, atau

memungut hasil-hsil hutan.

Pasang inilah yang memberikan ketentuan tersebut agar aturan yang

ditetapkan berjalan dengan efektif. Merawat hutan, bagi masyarakat Tanah Towa

merupakan bagian dari ajaran pasang, karena hutan merupakan bagian dari tanah

yang diberikan oleh Turiek Akrakna kepada leluhur Suku Kajang. Masyarakat

adat Tanah Towa menerapkan ketentuan-ketentuan adat dalam kehidupan sehari-

hari termasuk dalam pemanfaatan hutan.

Ketentuan adat yang diberlakukan di wilayah adat Tanah Towa

diberlakukan kepada seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali. Ketentuan

ini berlandaskan pesan leluhur yang disampaikan secara turun temurun.

Ketentuan adat ini dipandang sebagai sesuatu yang baku (lebba) yang diterapkan

kepada setiap orang yang telah melakukan pelanggaran yang dapat merusak

kelestarian lingkungan hutan.47

4. Kondisi Sosio-Religius/Agama

Dalam sisi kehidupan manusia, agama menjadi landasan dan pedoman

dasar utama untuk bermasyarakat. Pada dasarnya manusia tidak bisa dilepaskan

47 Zulkarnain. Tradisi Acara Kematian Masyarakat Adat Kajang (Skripsi Sarjana, Fakultas
Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar,2015),h.19.
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dari naungan agama, sebab tanpa adanya identitas seseorang dalam beragama

dapat dikatakan tidak adar arah dan tujuan serta pedoman bagi dirinya.

Kepercayaan komunitas adat Kajang adalah mengaku beragama islam. Sebagian

besar komunitas dipengaruhi oleh kepercayaan Patuntung.

Paham ini berlandaskan kejujuran dalam menjalani kehidupan di dunia,

karena mereka patuh dan taat pada “Turiek Akrakna” (yang punya kehendak)

yang dipegang teguh oleh kepercayaab Patuntung. Pada prakteknya, cara hidup

patuntung yang mengkiblatkan diri pada Pasang Ri Kajang atau pesan-pesan

dimana seluruh interaksi masyarakat adat Kajang yang mengharuskan pola hidup

yang sederhana, menghindari sikap yang berlebih-lebihan, memperlakukan

makhluk-makhluk disekelilingnya dengan bersahaja.

Kesemuanya itu tertuang dalam satu payung atau semboyang yang sangat

dikenal sebgai Tallasa Kamase-mase. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasang

Ri Kajang yang mengatakan bahwa “Ammentengko nu Kamase mase,

Akcidongko nu Kamase-mase, A’lingkako nukamase-mase, Akmiakko nukamase-

mase”. Agama Islam masuk di Bulukumba berawal dari seorang ulama besar

yaitu Abdul Jawad Khatib Bungsu yang lebih dikenal dengan nama Dato ri Tiro.

Dikisahkan bahwa kedatangan beliau di Kecamatan Bonto Tiro adalah dengan

maksud mengislamkan Raja Tiro yaitu I Launru Dg. Biasa.

Beberapa nilai-nilai adat atau sistem kepercayaan yang di pahami dan

dianut oleh komunitas adat kajang sebagai berikut:
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a. Percaya kepada takdir Deterministik

Hidup mewah membuat manusia memiliki banyak tuntutan hidup artinya

membuka banyak peluan untuk berbuat sesuatu yang tidak dikehindaki oleh

ajaran pasang seperti dalam hal penyelewengan-penyelewengan dengan

keyakinan hidup sederhana atau “ganna mi” (kecukupan) dapat menyebabkan

ketentraman lahil batin, sesuai tujuan hidupnya maka tallasa kamase-mase adalah

merupakan takdir yang harus diterima dari turiek akrakna (tuhan) melalui

taurioloa (para leluhur) sebagaimana pasang menegaskan “punna Na A‟rakang

turie akrakna anggappaki pakkalumannyangngang kalupepeang”. Artinya kalau

tuhan menghendaki kita akan di berikan kekayaan.

b. Percaya kepada Pasang dari Ammatoa

Ammatoa dikisahkan sebagai “mula tau” (manusia pertama). Menurut

pandangan bahwa pencipta alam semesta ini diungkapkan dalam pasang yaitu:

Na niarengmo Tanah Towaya kaiyami tanah kaminang riolo kaitteang,

namarenganna tamparangngiji bungasa rie‟ tau nabakkaramo tanaya”.

Pasang adalah sebuah kosa kata bahasa makassar yang dalam pemakaian

sehari-hari berarti pesan, sedangkan dalam pemakaian tertentu sinonim dengan

amanat dan sebenarnya teks pasang yang bentuknya seperti mitos, yang legenda

maupun tema dan isinya adalah sesuatu yang dijumpai pada komunitas manapun

di Indonesia. Hanya saja bagi komunitas adat kajang pasang adalah adat

kebiasaan, kepercayaan yang mengikuti mereka sejak lahir, saat mulai berbicara,

dewasa sampai meninggal. Adat kebiasaan, kepercayaan, larangan yang
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berkaitan dengan lingkungannya. Dalam bentuknya yang tertulis memungkinkan

pasang perlu ada yang memeliharanya. Jadi pasang adalah keseluruhan aturan

yang harus diikuti oleh keseluruhan komunitas adat kajang sejak lahir sampai

meninggal dunia dan Ammatoa-lahsebagai penanggung jawab tentang

pelaksanaan dan pemeliharaan pasang serta memberikan sanksi bagi yang

melanggar pasang.

c. Percaya kepada hari kemudian (Allo Ri Boko)

Dalam penuturan pasang, juga ditemukan hari kemudian yang harus

dipercayai oleh pengikut ajaran pasang atau masyarakat Ammatoa. Hari

kemudian dalam pasang adalah kembalinya semua makhluk dan kembali

menghadap Tuhan yang disebut dengan “Tau paretta”. Ajaran pasang menilai

bahwa dunia ini hanyalah tempat tinggal sementara, sedang tempat tinnggal yang

kekal adalah akhirat yang disebut dengan “Allonjorengan”. Dan kalau manusia

itu meninggal dunia menurut ajaran pasang maka mereka itu kembali ke asalnya

atau kembali kepada Tuhan dengan segala sifat-sifatnya. Kehidupannya di

akhirat akan ditentukan oleh perbuatannya selama masih hidup. Kalau semasa

hidupnya seseorang yang mempunyai sifat rakus seperti babi, maka diakhirat

nanti akan menjelma sebagai babi pula.

5. Struktur pemerintahan masyarakat adat Ammatoa Kajang

Adapun struktural sistem pemerintahan adat Ammatoa Kajang sebagaimana

dijelaskan oleh salah satu narasumber peneliti Puto Duppa yang juga sementara

menjabat sebagai Galla Kajang, adalah sebagai berikut:
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.….....……….

Bagan 4.1 Struktur Kelembagaan Adat Ammatoa
( Galla Kajang, P.D, 20/04/2018)

Keterangan :

……..1. Penghubung dan penasehat adat ri Tanakekea

…….. 2. Penghubung dan penasehat adat ri Tanalohea

ANRONTAAMMATOA

LABBIRIYA
SULLEHATANG ANAK KARAENG

TAMBANGAN

ADAT LIMA RI
TANAH KEKEA

GALLA
PANTAM
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PUTO
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MALLELENG

TUTOA
SANGKALA
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RITANAH LOHEYA
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GANTA

GALLA
ANJURU

GALLA
SANGKALA

TUTOA
GANTAGALLA SAPA
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ADAT KAJANG
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2
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B. Bentuk Pengangkatan Ada’lima Kareng Tallua Oleh Ammatoa Sebagai

Pemegang Kekuasaan Tertinggi Dalam Kemunitas Adat

Sistem pemerintahan adat Kajang terdapat susunan atau struktur adat

yang berfungsi untuk mengatur jalannya sistem pemerintahan adat diwilayah

kekuasaan suku kajang. Suku kajang dalam menjalankan pemerintahannya

mempunyai beberapa pemimpin adat yang berada diwilayahnya masing-masing

yang dijalankan sesuai dengan tugas dan funsinya masing-masing.

Setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok  kecil orang yang

mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan politik.

Kelompok kecil itu disebut dengan elit, yang mampu menjangkau pusat

kekuasaan48. Begitu pula dengan kondisi pemerintahan adat Kajang, sekelompok

kecil orang yang  termasuk dalam konteks elit adalah Ammatoa, Ada Lima

karaeng Tallua.

Elit adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi

dalam lapisan masyarakat, secara struktural Ammatoa memiliki tingkatan paling

tinggi dalam Struktur kelembagaan Ammatoa, untuk itu otoritas yang paling

tinggi dipegang oleh Ammatoa, kemudian  menyusul Ada Lima Karaeng Tallua.

Sistem pemerintahan adat Kajang pada umumnya mempunyai ciri khas

dalam pemilihan pemimpin adat, baik dari pemimpin yang paling tertinggi dalam

struktur adat Kajang (baca: Ammatoa) sampai ke struktur yang paling bawah

(baca: Galla).

sulehatan48
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Ammatoa sangat berpengaruh dalam aspek pemerintahan. Dalam amanat

Pasang Ammatoa merupakan pucuk tertinggi dalam kelembagaan pemerintahan

adat. Kelembagaan inilah yang kemudian disebut Adat Limayya Karaeng Tallua.

Dan selain sebagai pemimpin adat, Ammatoa bertugas sebagai penegak hukum

dan membagi otoritas pemerintahan sebagaimana dipesankan dalam Pasang Ri

Kajang. Komunitas adat Kajang menerapkanketentuan - ketentuan adat dalam

kehidupan sehari-hari termasuk dalam pemanfaatan hutan.49

Struktur kelembagaan dalam pemerintahan adat Ammatoa dalam Pasang

adalah sebuah lembaga politik dan pemerintahan. Perangkat pemerintahan

masyarakat adat Ammatoa dipilih dan dilantik berdasarkan kriteria yang sudah

turun-temurun yaitu berdasarkan garis keturunan dari pemerintah masyarakat

adat Ammatoa sebelumnya.

Dalam pembagian struktur adat Kajang hanya orang-orang tertentu, yang

memiliki garis keturunan dengan pemimpin sebelumnya dan mempunyai

kemampuan memahami secara kualitatif dalam perspektif nilai-nilai kearifan

local (baca: Pasang). Karena mereka yang diangkat sebagai pemimpin yang akan

menduduki bebrapa posisi strategis pemerintahan adat, baik dari kepala suku atau

Ammatoa sampai ketingkat bawah Galla adalah merupakan orang-orang pilihan

yang dianggap suci dan mampu menjalankan amanah aturan yang ada dikajang

atau Pasang dalam mengatur keselarasan antara manusia dan alam yang berada

49Ahmad Yulisar. Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Nilai-Nilai Lokal
Masyarakat Adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Skripsi, Jurusan Ilmu
Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin 2014.
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diwilayah kekuasaan adat Kajang. Menurut penuturan salah satu pemangku adat

yaitu Galla Pantama yang juga merupakan sebagai narasumber dalam penelitian

tersebut, bahwa dalam pembagian sistem kekuasaan pemerintahan Adat Kajang

mempunyai beberapa persyaratan, diantaranya:

1. Mempunyai garis keturunan dengan pemangku adat sebelumnya.

2. Memahami aturan serta nilai-nilai Pasang Ri Kajang

3. Tidak pernah melakukan suatu pelanggaran

4. Bersedia untuk memimpin dan menjalankan perannya sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Selain dari beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang

pemimpin adat tersebut. Secara umum seorang pemimpin adat harus mampu

mengetahui dan menanamkan empat hal yang harus dimiliki oleh seorang

pemimpin adat, sebagaimana yang tertuang dalam Pasang Ri Kajang, yaitu:

1) Sabbarapi na guru (Sabar sebagai seorang guru), maksudnya adalah seorang

calon Ammatoa haruslah penyabar dan mempunyai ilmu pengetahuan yang

luas terutama berkaitan dengan isi Pasang, hal ini penting adanya karena

seorang Ammatoa diharapkan nantinya mampu menuntun warganya baik

dalam menghadapi masalah, cobaan dan terlebih lagi dalam mengajarkan

warganya tentang implementasi Pasang dan pengamalannya.

2) Pesonapi nu sanro (Taat sehingga mampu menjadi sebagai seorang dukun

atau orang pintar) maksudnya adalah seorang calon Ammatoa haruslah

mampu mengobati warga yang sakit, mampu mendiagnosa layaknya seorang
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dokter tentang suatu penyakit berada difisik maupun psikis (jasmani dan

rohani) serta mampu meramalkan masa depan, baik nasib seseorang maupun

keadaan lingkungan alam berdasarkan tanda-tanda alam.

3) Lambusuppi na karaeng (Mempunyai derajat kejujuran layaknya seorang

raja) maksudnya adalah seorang calon Ammatoa haruslah orang yang jujur

karena dalam menjalankan tugasnya setelah menjadi seorang Ammatoa

sangat penting, seorang pemimpin mampu sejalan antara perkataan dan

tindakan serta kejujuran ini juga menjadikannya pemimpin yang disegani

oleh warganya.

4) Gattampi Na Ada’ (Mempunyai ketegasan dalam memelihara adat)

maksudnya adalah seorang calon Ammatoa haruslah orang yang berintegritas

dan tegas dalam bertidak terlebih lagi tegas dalam menjalankan adatnya.

Tegas dalam penerapan sanksi dari setiap pelanggaran adat dengan

menjunjung tinggi konsep keadilan.

Setelah beberapa persyaratan tersebut diatas memenuhi standar kualifikasi

untuk menjadi pemangku adat, barulah kemudian diadakan proses untuk menentukan

seorang pemimpin adat. Adapun proses tersebut akan dijabarkan dalam beberapa

rangkaian proses pengangkatan seorang pemimpin Ada Lima Karaeng Tallua:
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1. Musyawarah Keluarga dan Ammatoa

Sesuai dengan penuturan hasil wawancara yang diperoleh dari Puang

Salang sebagai Galla lombok juga sekaligus kepala Desa Tanah Toa, mengatakan

bahwa.

“Dalam musyawarah pembentukan struktur adat lima maupun karaeng
tallua maka yang terlebih dahulu yang dipanggil adalah istri dari keluarga
yang yang mau dijadikan adat baik dari adat limayya maupun karaeng
tallua, karena istri juga sangat berperan penting dalam menjalankan tugas
suaminya sebagai perangkat adat yang sudah dilantik oleh ammatoa,
kerena dalam pelaksanaan jabatan sebagai adat tidak bisa berjalan efektif
apabila itri adat tidak sepakat mulai dari awal pembentukan sampai pada
pelantikan oleh karena itu istri yang lebih utama yang disuruh panggil
oleh ammatoa kepada bawahannya untuk menyampaikan panggilan
tersebut dari ammatoa. namun panggilan tersebut tidak langsung dihadiri
oleh banyak orang akan tetapi hanya istri saja yang menghadiri panggilan
ammatoa untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh ammatoa dan
ketika saatnya istri ditanya maka ketika siap menjadi  istri adat dan juga
siap melayani masyarakatnya tanpa mengenal siang atau malam maka
ammatoa mensahkan bahwasanya istri dari salah satu calon adat sudah
siap untuk menbantu dan bekerjasama suaminya untuk menjalankan
amanah yang dipercayakan oleh ammatoa”.50

“Yang kedua adalah panggilan terhadap orang tua yang  akan dijadikan
struktur adat anaknya, pentingnya musyawarah bersamaa kedua orang
tuanya yang akan dijadikan adat karena orang tua juga termasuk ikut serta
dalam pelaksanaan adat nantinya apabila anaknya sudah dilantik oleh
ammatoa, orang tua sangat berperan aktif  dalam pelaksanaan adat kerena
semua kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan adat selama bisa
diwakili  maka orang tua  yang biasanya menghidiri acara tersebut
sebagai perwakilan dari anaknnya, disisi lain juga orang tua yang selalu
memberikan nasehat kepada anaknya atau menyampaikan cara-cara
pelaksanaan adat yang akan dia jalankan nantinya, bukan hanya itu orang
tua juga biasanya yang lebih dahulu dipanggil oleh ammatoa apabila dari
salah satu struktur adat yang melakukan perkataan yang tidak baik
terhadap masyarakatnya orang tuanya yang pertama kali dipanggil oleh
ammatoa untuk menyuruh menasehati anaknya agar perkataan yang tidak

50 Puang Salang (Galla Lombok dan Kepala Desa Tanah Toa), Hasil Wawancara pada
tanggal 2 Maret 2018.
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baik itu tidak terulang kembali karena ketika itu terus berulang maka itu
mencederai atas nama baik struktur adat yang ada dikecamatan kajang
terlebih lagi kepada ammatoa karena ammatoala yang melakukan
pengangkatan struktur adat namun aggotanya tidak memberikan contoh
yang baik terhadap masyarakat yang ada disekitarnya, termasuk ammatoa
yang gagal apabila ada strukturnya yang melakukan perkataan yang tidak
bagus  atau melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan adat, oleh
karena itu sebelum terjadi ammatoa memberikan pemahaman kepada
orang tuanya agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi dimasa
pelaksanaan tugasnya baik pelaksanaan tugas adat’ia maupun dari
pelaksanaan tugas  desa.”51

“Yang ketiga adalah orang yang mau diangkat menjadi struktur adat lima
maupun karaeng tallua barulah beliau dipanggil untuk hadir dirumahnya
ammatoa untuk mendengarkan apa yang menjadi keinginan ammatoa bisa
terwujud dan sama-sama untuk melestarikan adat yang ada di tanah kekea
maupun ditanah lohea, maka disitulah disampaikan calon struktur adat
bahwa ammota punya keinginan untuk mengangkat menjadi struktur adat,
dan apabilah kamu siap untuk membantu struktur adat yang lain maka
kamu akan diangkat dan dilantik ammatoa sebagai pemegang kekuasaan
tertinggi di adat’iya akan menyuruh struktur adat yang lain untuk
melakukan musyawarah terbuka agar masyarakat dapat mengetahui
bahwasanya sudah ada struktur adat yang menjadi pengganti dari struktur
adat sebelumnya. Meman sengaja calon struktur adat  yang mau dilantik
itu terakhir ditanya karena biasanya terjadi sanggup yang mau diangkat
menjadi adat tetapi istri dan keluarganya biasanya tidak sepakat,  oleh
karena itu ketika istri dan keluarga sudah sepakat maka tidak ada alasan
lagi utuk menolak permintaan ammato karena semuanya sudah sepakat
untuk di jadikan dia selaku struktur adat. Bedanya ketika istri dan
kelurganya tidak sepakat biasanya terdapat beberapa alasan yang
disampaikan oleh ammatoa yang pertama: sering kepergian yang jauh
dalam hal ini pergi merantau. belum sanggup menjalankan tugas adat.
Belum mampu menjaga lisan seutuhnya dengan baik. Belum mengetahui
tata cara aturan adat yang dia akan jalankan nantinya. Dalam pengambilan
keputusan apabila ada masyarakat yang mempunyai perkara yang
berkaitan dengan adat belum terlalu paham”.52

51. Puang Salang (Galla Lombok dan Kepala Desa Tanah Towa), Hasil Wawancara pada
tanggal 2 Maret 2018.
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Sesuai dengan hasil penuturan wawancara tersebut diatas, penulis dapat

mengambil sebuah kesimpulan, bahwa untuk masuk dalam struktur adat sangat

tidak mudah dan mempunyai banyak tantangan dikalangan masyrakat yang harus

diperbaiki karena itu tugas utama adat untuk perbaiki masyarakatnya.

Dalam proses pengangkatan struktur Adat Ammatoa tidak serta merta

mengangkat calon struktur adat tanpa melihat silsila keluarga dan mengetahui

kepribadian bagi calon adat yang akat dilantik, meskipun Ammatoa pemegang

kekuasaan tertingi di adat’iya bukan berarti menggunakan system kekeluargaan

dalam pengangkatan tersebut akan tetapi justru tidak adanya keberpihakan maka

Ammatoa sangat berhati-hati dalam mencari struktur adat sebagai pengganti  adat

sebelumnya, karena ketika tidak sesuai dengan harapan masyarakat maka

penyesalan itu tidak berada pada struktur adat yang lain dan juga masyarakat

tetapi itu kembali keammatoa itu sendiri karena beliau yang mengangkat dan

disetujui oleh struktur adat yang sudah dilantik sebelumnya

Ammatoa sangat berperan penting dalam penentuan siapa yang mau di

angkat menjadi adat, dia betul-betul menelusuri bagaimana kepribadian

seseorang  baik dari prilakunya maupun dari  cara pengucapannya sampai pada

sosialnya, terkadang ada yang pintar menguasai aturan-aturan adat atau dari segi

pasang akan tetapi yang menjadi kegagalan bagi mereka adalah gugur dari segi

etika atau terkadang cara pengucapannya biasanya kelewatan dan membuat

tersinggung orang lain ini biasanya tidak diperbolehkan sama sekali masuk

dalam struktur adat karena merasa dia yang lebih dari pada struktur adat yang

lainnya, sementara masuk dalam struktur adat tidak dinilai siapa yang lebih
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diantara mereka akan tetapi yang diharapkan adalah siapa yang mampu mencari

solusi apabila ada diantara masyarakatnya yang bermasalah.

Akan tetapi meskipun mempunyai etika yang baik dan sopan terhadap

masyarakat yang ada disekitarnya dan paham terhadap aturan-aturan adat yang

ada di tanah Kekea maupun di tanah Lohea tetapi orangnya belum sanggup

menjadi struktur adat di tanah Kekea maupun di tanah Lohea maka Ammatoa

selaku pucuk pimpinan tertinggi di adat’iya bukan berarti memaksa atau

mengharuskan akan tetapi justru ammatoa kembali sadar untuk memikirrkan apa

yang menjadi alasan bagi masyarakat yang mau diangkat oleh Ammatoa menjadi

struktur adat lima mapun Karaeng Tallua untuk mencari solusi yang lain.

Pesan dari leluhur dari dulu sampai sekarang mengatakan bahwasanya

ketika ingin mengangkat salah satu calon tokoh dan dia mau sekali untuk

dijadikan dia tokoh tanpa kembali berfikir bagaimana kedepannya mulai dari

pelaksanaan tugas sampai pada pengambilan keputusan maka harusnya orang

yang akan mengusun mereka kembali memikirkan dibalik kemauan masyarakat

yang mau dijadikan adat, begitupun sebaliknya orang yang paham tentang

aturan-aturan adat akan tetapi ditanya dan dia tidak mau maka jangan dipaksakan

karena apabila dipaksakan itu bisa saja berbahaya dikemudian hari misalnya

dalam pelaksanaan jabatan dia lalai dalam menjalankannya maka itu tidak ada

lagi tuntutan bagi mereka karena meman pada awalnya dia tidak sanggup akan

tetapi dipaksakan.
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2. Acara Ritual (Appasalung)

Ketika disepakati dalam forum musyawarah maka ada’ lima Karaeng

Tallua akan dilantik oleh Ammatoa dan akan diberikan gelar sebagai Galla:

Dihadiri perangkat ada dan masyarakat.
“acara appasalung anre natappa lanipasalung tasse’rea adat lima atau
karaeng tallu minka acara appasalung injo nigaukan punna latappusumi
batena ammarentah di desaya, minka talia angkua salantappusumi batena
ammarentah ridesaya lanssung rie’ lanisambe’i riammatoa, ampajari galla,
beru, malling rolo waktuna lampa nisambe’i tasse’rea galla, punna meman
anre’natappile polemminro maka ruana, nampami ammatoa appikkiriri
batena ia ammatoa paling tinggi jabatanna ri adat’ia ri kajang, ribatena
tappusu jabatanna tasse’rea galla, iyamijo jabatannga nipasampe rolo
riammatoa, jari punna rie’masyarakat langgaukan acara adat ri kajang
iyaminjo bolanai ammatoa nirapi’lanipauang ribatena lakkahajuan ri allo
sikua’a injo, jari bolana ammatoa pinruanngi narapi, pappisse’ maka
se’ren’na iyamijo ammatoa lani pauang, pappisse’na tulakkahajuannga maka
ruanna iyaminjo pappisse’na galla’a nulabbusua jabatanna ri desaya natala
tappile pole minro maka ruana anjari desa”.53

Terjemahan:

Acara appasaalung tidak dilakukan sekaligus kepada struktur adat lima
maupun karaeng tallua tetapi acara appasalung itu dilakukan pada saat priode
pemerintahannya didesa itu berakhir, akan tetapi bukan berarti ketika ada satu
struktur adat yang berakhir preodenya langssung ada pengankatan atau
pergantian galla, apabila tidak terpilih kembali kepriode kedua tetapi itu butuh
waktu yang lama untuk melakukan pengangkatan oleh ammatoa sebagai
kepala adat tertinggi di kecamatan kajang. Dalam proses berakhirnya jabatan
dari salah satu struktur adat tersebut maka jabatan itu diambil alih oleh
ammatoa, jadi setiap ada masyarakat yang melakukan pesta adat di kecamatan
kajang yang ditangi rumahnya untuk menyampaikan bahwasanya ada acara
pesta adat dihari sekian itu disampaikan di rumahnya ammatoa, jadi
penyampaian waktu itu sebanyak dua kali yang pertama penyampaian acara
oleh ammatoa itu sendiri, yang kedua penyampaian acara oleh galla, yang
sudah tidak menjabat lagi selaku struktur adat dalam hal ini galla yang sudah
berakhir masa jabatannya di desa”.

53 Puto Bolong (Galla Puto), Hasil Wawancara pada tanggal 4 Maret 2018.
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Sesuai dengan hasil penuturan wawancara tersebut diatas, penulis dapat

mengambil sebuah kesimpulan, bahwa mekanisme dalam musyawarah

pembentukan adat lima tidak semudah apa yang kita dengarkan dikalangan

masyarakat akan tetapi musyawarah pembentukan adat itu sangat sakral dan

hanya dihadiri oleh orang-orang tertentu misalnya galla-galla atau struktur adat

yang sudah dilantik oleh Ammatoa itu kemudian hadir menyaksikan argumentasi

Ammatoa selaku pucuk pimpinan adat, namun kehadiran struktur adat yang lain

bukan menjadi penghalang Ammatoa untuk menggagalkan salah satu masyarakat

yang akan di usung oleh ammatoa untuk menjadi Galla.

Dalam hal ini strukturnya, akan tetapi kehadiran struktur adat yang lain

cuman mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ammatoa dan melanjutkan

penyampaiannya Ammatoa kepada struktur adat yang lain yang tidak sempat

hadir dalam musyawarah tersebut karena mungkin ada yang lebih penting

dihadiri dari pada musyawarah (abborong) tersebut misalnya ada keluarga yang

meninggal maka itu tidak bisa dipaksakan untuk hadir dimusyawarah (abborong)

karena kematian  itu bukan ke inginan masyarakat melainkan keinginan

turi’a’ra’na.

Itulah tugas utama struktur adat yang hadir di musyawarah itu. Selain dari

pada struktur adat yang hadir pemerintah setempat juga biasanya hadir ikut serta

dalam musyawarah (abborong). Terutama yang berada dalam kawasan adat,

fungsinya pemerintah setempat yang hadir juga menyampaikan hasil
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musyawarah (abborong) yang disampaikan oleh ammatoa dan melanjutkan

kepada masyarakat adat Ammatoa Kajang secara umum.

C. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Lembaga Ada’lima Karaeng Tallua Dalam

Menjalankan Fungsi Pemerintahan Adat Di Kecamatan Kajang

1. Tugas dan Fungsi Adat Ada’lima Karaeng Tallua

Dalam struktural pemerintahan adat Kajang, Ammatoa sebagai pemimpin adat

tertinggi dalam sistem kelembagaan adat Kajang, kemudian dibantu oleh beberapa

perangkat pemimpin adat lainnya yang dikenal Ada’ Lima, Karaeng Tallua, adalah

pemimpin adat yang ditempatkan dibeberapa wilayah kekuasaan adat Ammatoa

Kajang, masinng-masing Ada’ Lima dibagi mejadi dua yaitu Ada’ Lima Ri Tanah

Kekea (Pemimpin adat yang berada didalam wilayah kawasan kajang dalam) Galla’

Pantama, Galla’ Puto, Galla’ Lombok, Galla’ Kajang, Galla’ Malleleng. Sedangkan

Ada’ Lima Ri Tanah Lohea (Pemimpin adat yang berada diluar wilayah kajang), yang

penulis menerjemahkan sebagai wilayah yang sudah tersentuh dengan arus

modernisme, masing-masing berada dalam kekuasaan Galla’ Anjuru,, Galla’

Bantalang, Galla’ Ganta’, Galla’ Sangkala, Galla’ Sapa. Sementara Karaeng Tallua,

masing-masing terdiri dari Sullehatang, Labbiria, Anak Karaeng Tambangan

(Moncong Buloa).

Ada’ Limayya adalah suatu lembaga adat yang membantu Ammatoa dalam

menjalankan tugas pemerintahan adat yang kedudukannya setingkat dengan Karaeng

Tallua. Sebenarnya sejarah awal terbentuknya Ada’ Limayya yang mengisi jabatan
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tersebut merupakan anak-anak dari Ammatoa pertama begitupun setelah anak-anak

tersebut meninggal kemudian jabatan diduduki oleh keturunan berikutnya yang

didasarkan oleh Pasang Ri Kajang. Ada’ Limayya masing-masing mempunyai tugas

dan funsi yang berbeda sesuai dengan jabatannya.

Sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari puto taro sebagai salah

satu tokoh masyarakat adat Ammatoa kajang, yang mengatakan bahwa:

“Ammatoa mana, karaeng iyatoppa pole mana, adat iyaminjo adat ri
anah kekea naritanah lohoea, adat ri tanah kekea iyaminjo galla pantama
galla puto’ galla lombo’ galla kajang galla malleleng, na iya adat
limayya ruai jaga iyamninjo appa’solo, riadat’iya appa’todo’solo,
rikaraengngia iya injo najaga adat limayya rurun adat’a maraengannga
saba’iya injo pasang nampa riolo su’runlante kamunnina nigaukanngiji
pappasanna tumariolonta nasaba’tappaki nukuangannga ripappasang,
maka se’re pappasanna iyaminjo  appa, solo, riadat’iya, solo, riadat’iya
iyamnijo tabbang kaju, tunu bani, tatta uhe, rao doing”.54

Terjemahan:

“Ammatoa melahirkan karaeng dia pula melahirkan adat itulah adat
ditanah yang sedikit maupun ditanah yang luas, adat ditanah yang sedikit
yaitu galla pantama, galla puto, galla lombo, galla kajang, galla malleleng.
Adat lima ada dua hal yang harus dia jaga yaitu emppat bagian dari
adat’iya dan juga empat bagian dari karaengngia,  itulah yang jaga oleh
struktur adat limayya dan juga struktur adat yang lainnya sebab itulah
pesan dari dulu hingga sampai sekarang masih dilakukan pesannya leluhur
karena kita masih percaya  yang namanya pesan yaitu empat bagian dari
adat’iya yaitu menebang pohong, bakar lebah menebang rotang,
menangkap udang”.

Sesuai dengan hasil penuturan dari wawancara tersebut diatas, penulis dapat

mengambil sebuah kesimpulan bahwa, tugas dan fungsi dalam struktural adat

ammatoa Kajang dalam hal ini Adat lima karaeng tallua mempunyai peran dan tugas

54 Attang (Tokoh  Masyarakat  Adat), Hasil Wawancara pada tanggal 9 Maret 2018.
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dalam beberapa bagian. Empat bagian dari segi adat’iya yang harus dijaga oleh

struktur adat yang sudah dilantik oleh ammatoa, sebagai struktur adat dialah yang

mengawasi dari empat bagian tersebut, adapun penjalasan dari ke empat bagian yaitu:

a. Appa Solo Ri Adat a (Empat bagian adat)55

1. Menebang Pohong

Masyarakat tidak diperbolehkan sama sekali menebang pohong yang ada

dikawasan adat ammatoa kerena meman ada aturan yang sudah disampaikan oleh

ammatoa bahwa kita tidak boleh menebang pohong dikawasan yang sudah di

tentukan oleh ammatoa dan apabilah ada masyarakat yang ditemukan menebang

pohong adat maka itu dikenakan sanksi sebanyak 12 juta tanpa ada toleransi bagi

mereka yang sudah melanggar aturan adat.

2. Bakar Lebah

Dalam kawasan adat masyarakat tidak sama sekali diperbolehkan untuk

membakar lebah yang adat di dalam hutan adat yang sudah sepakati oleh

ammatoa, dalam hutan tersebut meskipun ada lebah yang dilihat oleh masyarakat

khususnya dalam kewasan adat maka itu dibiarkan begitu saja mengingat adanya

sanksi ammatoa yang diberikan kepada masyarakat apa bila ada yang membakar

lebah tersebut, oleh karena itu hutang yang ada di kawasan adat betul-betul

dilestarikan oleh adat dan juga masyarakat adat kajang.

3. Menebang Rotang

Masyarakat yang ada didalam kawasan adat ataupun tamu yang masuk ke

kekawasaan adat sangat tidak diperbolehkan untuk menebang rotang  atau

55Attang (Tokoh  Masyarakat Adat), Hasil Wawancara pada tanggal 9 Maret 2018.
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mengambil rotang  yang  ada  di dalam hutan adat karena itu juga termasuk

pelanggaran berat di adat’iya.

4. Mengambil Udang

Dalam kawasan tersebut adat beberapa titik yang sudah ditentukan oleh

ammatoa untuk tidak mengambil udang yang ada disungai meskipun banyak

yang ada di dalam sengai tersebut, titik yang tidak di perbolehkan samaa sekali

oleh ammatoa untuk diambil yaitu tuli,,limba,sobbu,doroh, itulah titik yang

sudah disampaikan ammatoa oleh struktur adat yang tidak bisa diambil

udangnnya kecuali acara ritual adat.

Ke empat poin yang ada diatas adalah aturan ammatoa dari segi adat’ia yang

tidak bisa dikelolah oleh masyarakat baik yang ada di dalam kawasan adat

maupun masyarakat yang ada diluar dari kawasan adat, namun dari ke empat

poin tersebut bisa dikelolah apabila ada acara kegiatan ritual adat yang langsung

perintah dari ammatoa melihat ada beberapa persiapan yang  di gunakan dalam

acara ritual adat tersebut yang harus di adakan misalnya kayu, kayu digunakan

untuk memasak nasi,sayur dan lain-lain sebagainya dalam acara tersebut.

Rotang gunanya untuk pengikat rumah panggung atau rumah kecil yang

ditempati oleh ammatoa dan struktuktur adat yang lain, lebah gunakan untuk

kesehatan masyarakat apabila ada yang sakit dalam acara ritual adat, namun

lebah tersebut tidak terlalu penting  atau dibutuhkan dalam acara ritual adat

namun dalam  pengawasan lebah yang ada di dalam kawasan adat sama dengan

pengawasan poin-poin yang lainnya, yang termasuk paling dibutuhkan dan

bahkan diharuskan ada dalam acara ritual adat sersebut adalah udang, ke empat

poin tersebu masuk dalam tugas struktur adat yang lain untuk membantu
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ammatoa dalam menjaga aturan adat tersebut dan apabilah ada di antara

masyarakat yang melanggar  maka tidak ada toleransi bagi mereka yang mencoba

melanggar karena itu masuk dalam (appa’solo’ ri adat’iya) empat bagian dari

adat’iya.

b. Appa’ Solo’ri Karaengngia56

Empat bagian dari karaengngia itu diberikan amanah oleh struktur adat lima

maupun kareng tallua menangani masalah itu apabila ada masyarakat yang

melakukan pelanggaran dari ke empat poin diatas. Apabila ada masyarakat yang

melakukan penghinaan antara sesama masyarakat dan yang dihina itu melapor

kesalah satu struktur adat baik adat lima maupun karaeng tallua maka dia selaku adat

akan menindaklanjuti hal itu dan memanggil masyarakat yang sudah melakukan

penghinaan agar di carikan solusi atau dikasih damai oleh orang yang dia temani

bersangkutan, dan apabila tidak mau damai maka itu bisa saja  di proses secara

hukum.

1. Laha (Perampasan)

Laha yang dimaksud adalah masyarakat tidak boleh melakukan perampasan

baik berupa uang maupun lahan yang bukan mereka dia punya karena itu

dianggap pelanggaran adat maupun hukum, masyarakat diharapkan untuk jujur

dalam mengelolah lahan atau tidak mengambil barang yang bukan dia punya

karena apabila itu yang dia lakukan maka itu masuk dalam penanganan kasus di

karaengngia.

56 Attang (Tokoh  Masyarakat  Adat), Hasil Wawancara pada tanggal 9 Maret 2018.



57

2. Rappa (Pemerkosaan)

Dalam kasus pemerkosaan ditangani oleh struktur adat karaengngia apabila

yang bersangkutan ingin menyelesaikan dengan cara adat Kajang akan tetapi

kalau hanya untuk menyelesaikan masalah itu atau dicarikan solusi biasa hanya

di pemerintah setempatnya saja dalam hal ini ke kepala dusun setelah itu ke

kepala desanya yang bersangkutan.

3. Pembakaran Rumah

Apabila ada yang melakukan pembakaran rumah didalam kawasan adat

dan murni pembakaran yang disengaja oleh salah satu masyarakat kemudian

setelah ditanyakan lalu tidak ada yang mau mengaku maka pihak pemerintah

sekaligus struktur ada’ lima maupun karaeng tallua itulah yang membawa ke

Ammatoa untuk melakukan tindak lanjut yaitu pembakaran linggis dikawasan

adat terutama bagi oknum yang dicurigai diharapkan untuk datang ditempat

pembakaran linggis tersebut.

Namun sebelum pembakaran linggis dimulai maka disampaikanlah lebih

awal masyarakat yang ada dikawasan adat tersebut, terutama yang dicurigai

didatangi rumahnya untuk disampaikan bahwasanya ada pembakaran linggis

dihari sekian, namun ketika dia tidak hadir karena alasan mau keluar daerah

misalnya,  itu tidak jadi masalah karena memang tidak ada paksaan untuk hadir

diacara tersebut, tetapi tidak berhenti diacara pembakaran linggis.
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Akan tetapi ada yang lebih sakral yaitu pembakaran dupa (tunuh Passau)

dan Tunuh Passau ini tidak ada masalah mau hadir atau tidak yang jelas sudah

disampaikan bahwa ada pembakaran dupa terkait adanya pembakaran rumah dan

tidak ada yang mau mengaku maka di lanjutkan pembakarannya,  tetapi sebelum

pembakaran  dimulai lalu ada yang mengaku maka itu lebih bagus lagi karena

langsung ditangani oleh pemerintah dan diserahkan kepihat yang berwajib yaitu

kepolisian.

Adapun tugas dan fungsi Adat Lima Karaeng Tallua dalam struktural sistem

pemerintahan adat Ammatoa Kajang sebagaimana dijelaskan oleh narasumber .

Peneliti akan diuraikan sebagai berikut:

a) Galla Pantama

Galla’ Pantama, merupakan Galla yang mengurusi secara keseluruhan sektor

pertanian dan perkebunan. Tanah sebagai tempat tumbuhnya segala jenis

tumbuhan merupakan atas permohonan Galla Pantama dengan bergagai bentuk

perjanjian memperlakukannya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu

Galla Pantama juga bertugas dalam merancang strategi pertanian dan

merencanakan situasi terbaik dalam hal bercocok tanam diwilayah adat.

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Puto Sangka sebagai Galla

Pantama, yang mengatakan bahwa:

“Galla pantama mainmi mange nipappisabbian riadat
ruangpuloa’anngannang nanipabbisabbian todo’ mange ritutabbalayya
ribatena lanipasalung riammatoa, minka mainngi napasalung riammatoa
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nisaremi jamaan ampasilolonganngi riadatat’ia naritutabbalayya, jamaan
maka se’rennna riadat’ia iyaminjo a’lampa ansidongi sidonganna punna
rie’tulakkahajuan lompo rikampongnga ritanah kekea naritanah
lohea.minka punna kahajuan lompo a’dampo’ galla pantama rolo
a’lampanipauan angkua la’dampo’a inni pu’galla pantama minka talia
nusikalija taua mange ripu’galla pantama pintallungki lamange anngera
allohaji’a makapintallunnapinjo lampaki nisare alloh ballo untuk
ampammulai lampassangka’i nulani pakea pa’dampokangnga,
nasaba’taalanjariki a’dampo’punna talia galla pantama ansareki alloh
ballo. Jamaan maka ruanna ri tutabbalayya iyaminjo ampasilolonganngi
rimasalah paggalungannga iyalanhojai bulannga nupakayya
lanipaggalunga nasaba’ iya nisare jamaan riammatoa untuk lampauanngi
tutabbalayya angkua makami tauwa attahuru rigalungnga atau rikokoah
nasaba’ gitte ri tanah sikidi - kidia amminahanki riadat’a ripassuroanna
ammatoa siurangan perangkatna”.57

Terjemahan:

“Galla pantama sudah pernah didatangi oleh beberapa adat dari 26 orang
kemudian disampaikan pula kepada  tokoh masyarakat bahwasanya galla
pantama akan dilantik oleh ammatoa, namun setelah sudah dilantik oleh
ammatoa maka diberikanlah tugas untuk mengurusi masalah struktur adat
dan juga pada  masyarakat. Tugas yang pertama menyangkut masalah adat,
apabila ada warga masyarakat yang ingin melakukan acara besar adat di
kawasan adat dalam hal ini  di tanah yang sedikit maupun di tanah yang
luas maka galla pantamala yang disampaikan lebih awal, tetapi itu
menyangkut persoalan acara besar, kalau acara besar adat maka galla
pantama yang menentukan waktu bagus dan dia pula  didatangi rumahnya
bahwasanya ada yang ingin melakukan acara besar adat, akan tetapi bukan
hanya satu kali saja didatangi rumahnya tetapi sebanyak tiga kali, dari
ketigalinya masyaraakat yang bersangkutan datang barulah kemudian
dikasih waktu yang bagus  untuk memulai menyiapkan perlengkapan  yang
akan digunakan diacara besar adat tersebut, sebab acara besar adat tidak
akan  terlaksana apabila bukan galla pantama yang memberikan waktu
yang bagus kepada masyarakat yang akan melakukan acara besar adat.
dialah yang menentukan kapan waktu itu baru bisa memulai menyiapkan
perlengkapan yang akan digunakan. Tugas yang kedua menyangkut
masalah masyarakat, galla pantamalah yang  mengurusi persoalan
pertanian dialah yang cari bulan atau hari yang bagus untuk  melakukan
pembibitan padi, sebab dialah yang diberi tugas oleh ammatoa untuk
menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya sudah bisa memulai

57 Muh.Aziz (Galla Pantama), Hasil Wawancara pada tanggal 1 Maret 2018.
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pembibitan padi baik di sawah maupun di kebung, karena kita yang berasal
dari tanah yang sedikit maupun di tanah yang luas kita mengikut pada
aturan adat yang sudah disampaikan oleh ammatoa dan juga pada
strukturnya”.

b) Galla Kajang

Galla Kajang, merupakan Galla yang bertanggung jawab terhadap segala

keperluan dan perlengkapan dalam ritual Pa’nganro (berdoa) selain itu Galla

Kajang juga berfungsi sebagai penegak aturan dan norma-norma ajaran dalam

Pasang Ri Kajang. Galla kajang juga membantu Galla Pantama dalam

menjalankan tugasnya.

c) Galla Lombok

Galla Lombok merupakan Galla yang bertanggungjawab terhadap segala

urusan pemerintahan baik didalam maupun diluar wilayah Ammatoa. Menurut

keyakinan masyarakat setempat Galla Lombok juga yang memadukan dan

mensingkrongkan hukum adat dan hukum nasional karena keberadaan Galla

Lombok atas kehendak Tau Rie’ A’ra’na maka bumi ini menjadi tenang sehingga

kita tidak merasakan getaran gravitasi bumi yang begitu cepat. Galla Lombok

juga merupakan Galla yang pertama ditemui saat ingin berkunjung kedalam

kawasan adat Ammatoa.

d) Galla Puto’

Galla Puto, merupakan juru bicara Ammatoa. Galla Puto bertugas dalam

mengatasi segala permasalahan baik bersifat penanganan, penyelesaian, dan

pengampunan. Galla Puto juga sebagai pengawas langsung tentang pelaksanaan
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Pasang serta bertindak menyebarluaskan keputusan dan kebenaran yang

senantiasa diterapkan oleh Ammatoa berdasarkan Pasang.

“Galla puto’nisare jamaan ri ammatoa untuk anggurusi masalah pabicarana
ammatoa ri tanah kekea nari tanah lohea, punna rie’ pasilolongan adat
ribolana ammatoa pu’galla puto’ lampalante bicaraya mange ri ammatoa
angkua pasilolongan appakua’inni nariek raung kajunta mae ri bola
karrasaya inni bohe’amma, jari punna mainmi napalente pu’galla puto’
mange riammatoa nampami lanatimbang bicaraya ammatoa mainngi
natimbang bicaraya natappukanmi ammatoa angkua inni salah atau iya inni
annaba, iyaminjo jamanna galla puto’ ilalang ri tanah kekea. Jamaanna galla
puto’ ri tanah lohea iyaminjo punna rie’pasilolongan pantaran ri tanah lohea
galla puto’ allampaanngi iya nisuro riammatoa angkua aklampako
rikampong kunjo pu’galla puto’ ri passitteang  laccarita masalah adat
lanicarita maka galla puto’ anre’nakkulle annolla passuroanna ammatoa
nasaba’ punna anre’nigaukanngi husunngi mange ri ammatoa”.58

Terjemahan:

“Galla puto, dikasih amanah oleh ammatoa sebagai juru bicara ammatoa di

tanah yang sedikit maupun ditanah yang luas, kalau ada masalah yang mau

diselesaikan di rumahnya ammatoa , galla puto,lah yang menyampaikan

masalah itu ke ammatoa bahwa masalah seperti ini yang mau di bicarakan

sehingga ada masyrakat yang datang di rumah yang sakral ini yaitu rumah

ammatoa, jadi  ketika galla puto, sudah menyampaikan kepada ammatoa

barulah kemudian masalah itu di pertimbangkan oleh ammatoa, setelah

masalah itu sudah dipertimbangkan maka barulah ammatoa memutuskan

bahwa ini yang salalah atau benar, itulah tugasnya galla puto, di tanah yang

sedikit , tugas galla puto, di tanah yang luas kalau ada masalah diluar dari

tanah yang sedikit galla puto, yang di utus olrh ammatoa untuk  pergi

58 Puto Bolong (Galla Puto), Hasil Wawancara pada tanggal 4 Maret 2018.
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menghadiri pertemuan di daerah tersebut mengenai masalah adat yang mau

dibicarakan, maka galla puto, tidak sama sekali menolak perintah ammatoa

sebab ketika dia tidak melakukan itu  maka dia berdosa sama atasannya yaitu

ammatoa”.

e) Galla Malleleng

Galla Maleleng, Merupakan Galla yang tugasnya bertanggungjwab dalam

hal mengatur dan mengurusi persoalan perikanan. Galla Maleleng juga tugasnya

menjadi sangat penting karena persoalan perikanan dalam kehidupan sangatlah

penting sehingga keberadaanya diharapkan mampu menjadi penyeimbang dalam

hal pelestarian ekosistem dalam air.

f) Galla Bantalang

Galla Bantalang sebagai penjaga kelestarian hutan dan Sungai pada areal

pengambilan Sangka (udang) sekaligus bertanggung jawab terhadap pengadaan

udang tersebut pada acara Pa’nganro.

g) Galla Sapa

Galla Sapa betugas sebagai penanggung jawab terhadap tempat tumbuhnya

sayuran (paku) dan sekaligus bertugas pengadaan sayuran tersebut dalam acara

Pa’nganro.

h) Galla Ganta’

Galla Ganta bertugas sebagai pemelihara tempat tumbuhnya Bambu (bulo)

sebagai bahan untuk memasak pada acara Pa’nganro sekaligus pengadaannya.
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i) Galla Anjuru

Galla Anjuru Galla Anjuru bertanggung jawab terhadap pengadaan lauk

pauk yang akan digunakan pada acara Pa’nganro. Seperti Ikan Sahi (Tambelu’).

j) Galla Sangkala

Pengurus jahe yang di gunakan dalam acara Pa nganro. Sementara

Karaeng Tallua juga merupakan pemangku adat yang mempunyai peranan

membantu dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan dibawah garis Ammatoa

yang mempunyai tugas dan fungsi masing- masing. Karaeng Tallua terdiri dari

tiga anggota yaitu Karaeng Kajang (labbiriya), Sullehatang, dan Anak Karaeng

(Moncong Buloa). Karaeng Tallua berarti tri tunggal dalam pemerintahan adat

yang tugasnya hampir sama. Tri tunggal maksudnya keberadaan salah seorang

Karaeng Tallua telah hadir dalam upacara adat, sementara Karaeng Tallua yang

lain tidak hadir maka keberadaanya telah dianggap hadir dan upacara adat pun

bisa dilangsungkan. Berikut selengkapnya:

1) Karaeng Labiria

Karaeng Kajang (Labbiriya), merupakan jabatan yang tanggung

jawwabnya dalam hal pemerintahan dan pembangunan sosial kemasyarakatan

berdasarkan ketentuan Pasang dan tidak bertentangan dengan keputusan

Ammatoa. Selain itu Karaeng Kajang juga mandataris dari Ammatoa sebagai

pimpinan pemerintahan dan penyambung pemerintah di luar kawasan adat
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2) Sullehatang

Sullehatang, merupakan jabatan yang tugasnya sebagai pemimpin

administrasi pemerintahan dan yang menyebarkan informasi atau berita dari

ketentuan yang telah ditetapkan Ammatoa sebagai pemimpin tertinggi.

Sulahetang inilah yang dapat menyampaikan informasi kepada Ammatoa.

3) Anak Karaeng Tambangan (Moncong Buloa)

Anak Karaeng Tambang (Moncong Buloa), merupakan jabatan yang

tugasnya sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintahan adat

dan mengawasi segala jalannya sistem pelaksana tugas pemerintahan adat.59

Selain itu, Menurut A. Muhammad Guntur yang juga sebagai Karaeng

Labbiria. Karaeng Tallu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya juga

dibantu oleh pembantu adat lainnya yang biasa disebut Pattola Karaeng,

diantaranya:

1) Tutoa Sangkala

Tutoa Sangkala mengurus lombok kecil dan bulo yang di

pakai dalam acara Pa nganro.

2) Anrong Guru

Angrong Guru sebagai pembuka bicara dalam diskusi Adat.

3) Pattongko

59 Attang (Tokoh  Masyarakat  Adat), Hasil Wawancara pada tanggal 9 Maret 2018.
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Pattongko sebagai penjaga batas wilayah

4) Loha Karaeng

Loha Karaeng sebagai penghargaan karena berhasil menjabat Karaeng

dengan baik dan Aman yang sangat berlangsung lama.

5) Kadaha

Kadaha sebagai pembantu Galla Pantama

6) Galla Jojjolo

Galla Jojjolo sebagai penunjuk dan Tapal Batas kekuasaan Rambang

Ammatoa dan sekaligus bertindak sebagai Kedutaan Ammatoa terhadap

wilayah yang berbatasan dimana dia ditempatkan, misalnya Karaeng Kajang

dengan Karaeng Bulukumpa.

7) Lompo Karaeng

Lompo Karaeng sebagai penasehat Karaeng Tallu dan Pattola Karaeng ri

Tana Lohea. 60

Dari penjelasan tentang Struktural serta tugas dan fungsi masing-masing

pemangku adat dan peranan Ammatoa maka penulis kemudian menyimpulkan bahwa

Ammatoa dalam hal ini bertindak pasif, adanya pemangku adat yang membantu

Ammatoa sehingga hanya mereka yang penulis anggap mempunyai peranan aktif.

Pembagian tugas ini sebenarnya hampir sama dalam sistem pemerintahan modern

yang juga membagi tugas terhadap pejabat lainnya, misalnya seorang Presiden RI

60 Attang (Tokoh  Masyarakat  Adat), Hasil Wawancara pada tanggal 9 Maret 2018.



66

yang dibantu oleh Menteri-menteri dalam kabinet, Presiden bertindak sebagai

Kordinator dari segala pelaksanaan tugas dari menteri-menterinya, sifatnya yang

penulis anggap pasif dan tidak semua masalah mesti Presiden yang selesaikan secara

langsung, kalau masih bisa ditangani oleh Menterinya maka hal tersebut tak lantas

langsung ke Presiden. Kemudian pembagian tugas ini juga dikenal dalam sitem

kerajaan, seorang raja kemudian menangani suatu masalah apabila memang telah

dalam keadaan darurat dan bawahannya tidak lagi bisa menyelesaikannya.

2. Fungsi Pemerintahan di Kecamatan Kajang

Kondisi sosio-kultural Desa Kajang yang berdampak pada pembagian peran

baik sebagai pemerintah Kecamatan  dan Desa maupun bagian dari struktural Ada

Lima Karaeng Tallua mengindikasikan budaya politik yang berkembang di

Kecamatan Kajang terbilang baik. Partisipasi masyarakat adat tidak hanya

berdasarkan pada domain adat, namun mereka juga terlibat dalam roda pemerintahan.

Praktik tersebut menyebabkan terjadinya simbiosis mutualisme, sebab terdapat

beragam kegiatan pemerintahan yang di akomodir oleh Ada lima karaeng tallua dan

sebaliknya Ada Lima Kareng Talluapun melibatkan pemerintah dalam berbagai

kegiatan dan pemecahan masalah di masyarakat adat.

a. Fungsi Camat Kajang

Pemerintah Kecamatan dan Desa Kajang sangat memperhatikan aspek

kearifan lokal masyarakat Kajang. Relasi antara pemerintahan Kecamatan dan Desa

Kajang dan Ada lima karaeng taluua adalah adanya beberapa paratur sipil Negara
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(ASN) yang juga merupakan anggota dari Ada lima karaeng tallua, mereka adalah

Camat Kajang ( Labiriyah ) 3 Sulihatang sebagai staf Camat Kajang, 3 Moncong

Buloa sebagai Kepala Desa.

Relasi tersebut harus dilihat dari 2 persefektif sebab Ada Lima karaeng Tallua

diangkat oleh Ammatoa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada Pasang RI

Kajang sedangkan Aparatur sipil Negara berdasarkan aturan dan perundang-

undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pendapat Michael Faucault bahwa

Kekuasaan ada dimana-mana, karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Di

mana ada relasi, di sana ada kekuasaan.61

Camat Kajang yang juga merupakan Labiriyah menjalan fungsi Camat yang

sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku namun fungsi Camat

sebagai pemimpin Kecamatan Kajang memiliki keunikan  dibandingkan dengan

daerah lain, sebab camat juga menjalankan fungsi sebagai Labiriyah, hal ini tidak

menghambat tanggun jawab camat , justru dengan adanya jabatan sebagai labiriyah,

Camat semakin memperoleh legitimasi, baik secara kultural atau adat maupun

wewenang pemerintah Kecamatan Kajang. Sebagaimana kutipan informan berikut :

“camat Kajang memiliki tugas untuk membantu Ammatoa dalam
menjalankan struktur pemerintahan adat Camat Kajang juga memnbatu
dalam menyelesiakan masalah adat yg berkaitan dengan pemerintahan,
misalnya ada masyarakat kajang yang melakukan pelanggaran dari segi
Karaengngia makan camat kajanglah yang mengurusi hal itu contoh
pernikahan strata sosial yang berbeda kemudian menikah lalu laki-lakinya
karaeng kemudian perempuan ata (budak) maka Camat Kajanglah yg
berperan penting dalam masalah itu ,lalu setelah itu camat kajang yg
membawa ke Ammatoa mencarikan solusi atau jalan keluar apabila ada
pihak keluarga yang datang kecamat kajang meminta diperbaiki

61 Michel Foucault. Seks dan Kekuasaan, terj. S. H. Rahayu (Jakarta:Gramedia,2000),  h. 144.
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perkawinannya yang berbeda dengan strata sosialnya, Camat Kajang dia
lebih berfungsi kepada masalah yang berkaitan dengan appa solo ri
karaengngia dalam hal ini pemerintahan.62

Pengangkatan Camat Kajang juga memiliki prosedur yang berbeda, sebab

pengangkatan Camat Kajang harus sesuai dengan kritria dari Labiriyah, meskipun

secara umum pengangkatan Camat diatur dalam PP nomor 17 tahun 2018 pada pasal

13 namun Khusus di Kecamatan seorang camat haruslah memiliki kualifikasi yang

sama dengan Labiriyah, yaitu harus memiliki garis keturunan Karaeng dan silisilah

yang jelas. Hal ini dikarenakan karena pengangkatan seorang Camat akan melekat

pula jabatan Labiriyah.

Fungsi Camat di Kecamatan Kajang sesuai dengan ketetntuan PP No 7 tahun

2018 pasal 10 yang berbunyi :

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan

urusan pemerintahan umum;

2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

a. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan

pembangunan di desa/Kelurahandan Kecamatan;

b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang

dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;

c. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan; dan

d. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaanmasyarakat di wilayah kerja

Kecamatan kepadabupati/wali kota;

62Andi Muhammad Guntur ( Camat Kajang Sekaligus Labiriya ) , Hasil Wawancara pada 6
Maret 2018
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3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum, meliputi:

a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara

Nasional Indonesia, daninstansi vertikal di wilayah Kecamatan;

b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan

c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada

bupati/wali kota;

4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah,meliputi:

a. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugasdan fungsinya di bidang

penegakan peraturanperundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara

Republik Indonesia; dan

b. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;

5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,

meliputi:

a. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atauinstansi vertikal yang terkait;

b. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana danfasilitas pelayanan umum yang

melibatkan pihakswasta; dan

c. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasaranadan fasilitas pelayanan

umum di wilayahKecamatan kepada bupati/wali kota;

6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

Kecamatan, meliputi:

a. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan

instansiterkait;

b. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan

pelaporan penyelenggaraan kegiatanpemerintahan di tingkat Kecamatan

kepadabupati/wali kota;
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7. Membina dan mengawasi penyelenggaraanpemerintahan desa sesuai dengan

ketentuanperaturan perundang-undangan yang mengatur desa;melaksanakan

urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah kabupaten/kota yang

tidakdilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerahkabupaten/kota yang ada di

Kecamatan, meliputi:

a. Perencanaan kegiatan pelayanan kepadamasyarakat di Kecamatan;

b. Fasilitasi percepatan pencapaian standarpelayanan minimal di

wilayahnya;

c. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepadamasyarakat di wilayah

Kecamatan; dan

d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanankepada masyarakat di wilayah

Kecamatan kepadabupati/wali kota melalui sekretaris daerah;

danmelaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuanperaturan

perundang-undangan.63

b. Fungsi Kepala Desa Tanah Toa

Desa memiliki hak usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan

berdasarkan UUD 1945. Proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus

berdasarkan pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib

kepentingan umum, keterbukaan, proporsinalitas, profesionalitas, akuntabilitas,

efektifitas dan efisiensi, kearifian lokal, keregaman dan partisipatif. 64

Aspek kearifan lokal menjadi aspek pembeda kepala Desa yang ada di Tanah

Toa dengan desa lainnya.Sebab sebagai kepala Desa Tanah Toa memiliki kualifikasi

63 Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang  Kecamatan.
64 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014.
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yang berasal dari kalangan Karaeng, meskipun proses pemilihan Kepala Desa dipilih

oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun proses

pemilihan kandidat calon kepala desa harus memenuhi kriteria adat sebab kepala desa

terpilih akan melekat jabatan Moncong  Buloa.

Menurut penuturan Narasumber dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala

Desa seperti biasa , pada konteks kepela desa pada umunya, Kepala desa mestinya

bekerja sesuai dengan tugas yang diamanahakan UU nomor 6 tahun 2014 pada Pasal

26 ayat 1 bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,

melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa.65

Meskipun kepala Desa dipilih secara demokratis oleh masyarakat adat namun

proses rekruitmen calon kepala Desa menjadi konsesus bersama bahwa kandidat

harus berasal dari kalangan Karaeng, kondisi ini mencerminkan adanya kombinasi

distribusi kuasa, yaitu kombinasi antara distribusi kekuasaan melalui pemberian (

warisan misalnya strata karaeng ) dan distribusi melalui usaha (melalui pelatihan,

pemilihan dan perebutan. Pemilihan merupakan suatu bentuk yang lazim dilakukan

oleh masyarakat yang menganut demokrasi dimana seseorang dapat diberi hak untuk

mengelola suatu kekuasaan).66

Kepala Desa sebagai Galla Lombo juga memiliki peran yang berhubungan

dengan pihak eksternal ( fungsi sebagai kepala Desa ) yang apabila terdapat

wisatawan atau masyarakat luar kawasan adat yang hendak bertamu atau melakukan

65 UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
66 Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, edisi revisi, h.92.
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kunjungan maka Kepala Desa sekaligus Galla Lombo berperan sebagai penghubung

maupun penerjemah dengan Ammatoa yang notabene menggunakan bahasa Konjo.

Sesuai dengan kutipan informan berikut :

“Galla Lombok selaku penghubung apabila ada tokoh adat yang ingin
berkunjung keammatoa maka galla lombo, yang kemudian mendampingi
tokoh tersebut yang ingin bertemu dengan ammatoa karna galla Lombok
sudah dipastikan dia bisa berbahasa Indonesia sementara ammatoa memakai
bahasa konjo oleh karena itu intuk menghubungkan pertanyaan dan jawaban
maka galla lombo, diamanahkan sebagai mentri penghubun luar dan dalam
adat.67

Dari penjabaran fungsi Pemerintahan Camat dan Kepala Desa di Kecamatan

Kajang dan Desa Tanah Toa dapat diketahui bahwa fungsi Pemerintah dan Ada Lima

Karaeng Tallua tidak dapat dipisahkan, sebab memiliki hubungan yang sangat erat.

Selain hubungan yang sangat erat, kultur adat yang masih sangat melekat mampu

menpengaruhi pola kuasa dan pemerintahan di Kecamatan Kajang dan Desa Tanah

Toa , hal tersebut dapat dilihat dari proses pemelihan Camat dan Desa yang sarat

dengan pemilihan berdasarkan garis keturuanan Karaeng.

67Puang Salang (Galla Lombok dan Kepala Desa Tanah Towa), Hasil Wawancara pada
tanggal 2 Maret 2018.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum seorang pemimpin adat harus mampu mengetahui dan

menanamkan empat hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adat,

sebagaimana yang tertuang dalam Pasang Ri Kajang, yaitu: Sabbarapi na guru

(Sabar sebagai seorang guru), Pesonapi nu sanro (Taat sehingga mampu menjadi

sebagai seorang dukun atau orang pintar) Lambusuppi na karaeng (Mempunyai

derajat kejujuran layaknya seorang raja), Gattampi Na Ada’ (Mempunyai ketegasan

dalam memelihara adat). Sedangkan Rangkaian proses pengangkatan seorang

pemimpin Ada Lima Karaeng Tallua melalui mekanisme : Musyawarah Keluarga

dan Ammatoa, serta melalui Acara Ritual (Appasalung).

Adat lima karaeng tallua mempunyai peran dan tugas dalam beberapa

bagian. Empat bagian dari segi adat’iya yang harus dijaga oleh struktur adat yang

sudah dilantik oleh ammatoa, sebagai struktur adat dialah yang mengawasi dari empat

bagian tersebut, adapun penjalasan dari ke empat bagian yaitu: Appa Solo Ri Adat a

(Empat bagian adat), mengatur tentang Menebang Pohong, Bakar Lebah, Menebang

Rotang, Mengambil Udang.ke empat poin yang ada diatas adalah aturan ammatoa

dari segi adat’ia yang tidak bisa dikelolah oleh masyarakat baik yang ada di dalam

kawasan adat maupun masyarakat yang ada diluar dari kawasan adat.

Appa’ solo’ri karaengngia yaitu Apabila ada masyarakat yang melakukan

penghinaan antara sesama masyarakat dan yang dihina itu melapor kesalah satu
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struktur adat baik adat lima maupun karaeng tallua maka dia selaku adat akan

menindaklanjuti hal itu dan memanggil masyarakat yang sudah melakukan

penghinaan agar di carikan solusi atau dikasih damai oleh orang yang dia temani

bersangkutan, dan apabila tidak mau damai maka itu bisa saja  di proses secara

hukum.
Tugas dan fungsi Adat Lima Karaeng Tallua dalam struktural sistem

pemerintahan adat Ammatoa Kajang sebagai berikut: Galla Pantama, Galla yang

mengurusi secara keseluruhan sektor pertanian dan perkebunan, Galla Kajang,

merupakan Galla yang bertanggung jawab terhadap segala keperluan dan

perlengkapan dalam ritual Pa’nganro (berdoa) selain itu Galla Kajang juga berfungsi

sebagai penegak aturan dan norma-norma ajaran dalam Pasang Ri Kajang. Lombok

merupakan Galla yang bertanggungjawab terhadap segala urusan pemerintahan baik

didalam maupun diluar wilayah Ammatoa., Galla Puto, merupakan juru bicara

Ammatoa, Galla Maleleng, Merupakan Galla yang tugasnya bertanggungjwab dalam

hal mengatur dan mengurusi persoalan perikanan.

Karaeng Kajang( Labbiriyah) berfungsi mandataris dari Ammatoa sebagai

pimpinan pemerintahan dan penyambung pemerintah di luar kawasan adat.

Sullehatang, merupakan jabatan yang tugasnya sebagai pemimpin administrasi

pemerintahan dan yang menyebarkan informasi atau berita dari ketentuan yang telah

ditetapkan Ammatoa sebagai pemimpin tertinggi. Sulahetang inilah yang dapat

menyampaikan informasi kepada Ammatoa.Sedangkan Anak Karaeng Tambangan

(Moncong Buloa) merupakan jabatan yang tugasnya sebagai penanggung jawab atas
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pelaksanaan tugas pemerintahan adat dan mengawasi segala jalannya sistem

pelaksana tugas pemerintahan adat.

Fungsi Camat dalam menjalankan pemerintahan di Kecamatan Kajang sesuai

dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu PP No 17 tahun 2018 pasal 10

namun selai sebagai Camat, Camat juga memiliki tugas sebagai Labiriyah, meskipun

terdapat rangkap jabatan antara Camat dan Labiriyah, tidak ditemukan tumpang

tindih dalam menjalankan tugasnya justru rangkap jabatan tersebut kerap membantu

camat dalam menjalan tugasnya. Sehingga terjalin hubungan simbiosis mutualisme.

Selain Camat Kepala Desa pun demikian, Kepala desa menjalankan perannya sesuai

dengan UU Nomor 6 tahun 2014 juga mengemban jabatan sebagai Galla Lombok.

B. Implikasi

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap wacana kearifan lokal,

kepemimpinan dan politik, sehingga masyarakat/pembaca dapat memahami dengan

komperhensif wacana-wacana kearifan lokal sebagai kajian yang menarik dan

berguna terhadap kajian politik yang aktual. Selain itu penelitian ini juga diharapkan

mampu memacu peneliti lain untuk mengeksplor khazanah kearifan lokal sehingga

dapat bermanfaat untuk banyak orang.
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