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KATA PENGANTAR 

  

 Alhamdulillah rabbil’alamin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas 

limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Relasi Pemerintahan Adat Karampuang Dan 

Pemerintahan Desa Tompobulu Dalam Demokrasi  Lokal  Desa Tompobulu 

Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai” Shalawat serta salam semoga 

senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw, sebagai 

uswatun hasanah dalam meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. 

Melalui tulisan ini penulis mengucapkan untuk yang teristimewa dan yang paling 

utama penulis sampaikan terima kasih yang paling tulus kepada Orang Tua saya 

Sommeng dan Nurhayati yang merupakan sumber Inspirasi dan motivasi melalui 

perhatian dan kasih sayang, nasehat, dukungan moril serta materil terutama doa 

restu demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu, Tak lupa pula saudara 

penulis, Akmal hidayat S,Pd dan Mutmainnah serta  Siti arbainna. yang sangat 

memberi banyak masukan dan dukungan serta motivasi, Semoga apa yang telah 

mereka korbankan selama ini menjadi dapat bermanfaat, serta menjadi mahkota 

keselamatan di dunia dan di akhirat, Aamin. 

Keberhasilan penulis skripsi ini tidak lepas dari bimbingan pengarahan, dan 

bantuan dari berbagai pihak, baik pikiran, motivasi, tenaga, maupun doa karena itu 

penulis mengucapkan terimakasih kepada. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak ا

dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د 

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ 

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط



 

 

 

 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع

 Gain G Eg غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 kaf  K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 nun  N En ن

 Wawu W We و

 ha  H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof أ

 ya’ Y Ye ي

 

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. 

Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda( ). 

2. Vokal 

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

monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal Tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

               Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

َ Fathah A A 



 

 

 

ِ Kasrah I I 

ُ Dammah U U 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fathah dan alif ا / ي ,َ

atau ya 

A a dan garis di 

atas 

 kasrah dan ya I i dan garis di ي ِ

atas 

 dammah dan wau U u dan garis di و ُ

atas 

 

            Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya Ai a dan i ي َ

 و َ

 

 fathah dan wau 

 

Au 

 

a dan u 



 

 

 

 

4. Ta Marbutah 

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

mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkanta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

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

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

marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruff يbertasydid akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah( ي ِ), maka 

ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam 

ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

 



 

 

 

7. Hamzah 

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

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

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), sunnah, khusus dan 

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

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafaz al-Jalalah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRAK 

Nama     : IKSAN SUANDI NUR 

Nim        : 30600116114 

Judul  : “Relasi pemerintahan Desa Tompobulu dan pemerintahan adat 

Karampuang dalam demokrasi lokal  desa Tompobulu kecamatan Buluppoddo 

kabupaten sinjai” 

Studi  ini bertujuan mengkaji tentang dua bentuk pemerintahan yang eksis 

ditengah masyarakat dalam satu teritorial kekuasaan yang sama yaitu pemerintahan 

adat Karampuang dan pemerintahan Desa Tompobulu.  

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. 

Adapun sumber data yang didapatkan dari sumber data primer dan sekunder. 

Metode pengumpulan data primer dalam skripsi ini menggunakan metode 

wawancara dan observasi sedangkan data sekunder menggunakan metode 

dokumenter dan metode kajian pustaka. Teori yang digunakan dalam skripsi ini 

adalah (1) Teori kekuasaan, (2) Demokrasi , (3) Pemerintahan Desa, dan (4) Teori 

Elit.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat bagaimana relasi yang 

terjalin antara pemerintahan adat Karampuang dan pemerintahan desa Tompobulu 

terbangun dengan harmonis dibuktikan dengan pelibatan satu sama lain untuk 

memusyawarahkan setiap kegiatan yang berkaitan dengan Desa Tompobulu 

ataupun dari pihak adat Karampuang. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

        Negara adalah agency dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk 

mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-

gejala kekuasaan dalam masyarakat. Di Indonesia model pemerintahan di tingkat 

lokal tidak sebatas pemerintahan Desa, tetapi terdapat pemerintahan adat yang 

diyakini sejak dari nenek moyang masyarakat. Masyarakat tradisional di Indonesia 

atau yang lazim disebut dengan istilah masyarakat adat telah memiliki pemimpin 

yang mengatur kehidupan masyarakatnya dalam bentuk kerajaan. Jauh sebelum 

hadir pemerintahan formal atau pemerintahan Desa. Sebuah pemerintahan 

dibutuhkan oleh negara untuk mengatur hubungan-hubungan antara warga negara 

dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya negara yang 

membutuhkan seorang pemimpin tetapi suatu masyarakat, suatu kelompok, ataupun 

suatu suku memerlukan seorang pemimpin. Seorang pemimpin mempunyai 

kemampuan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk melakukan dan 

berbuat sesuatu berdasarkan apa yang dia perintahkan, dengan didasarkan atas 

pencapaian suatu tujuan tertentu. 

Ada dua bentuk pemerintahan yang umum dikenal yaitu pemerintahan 

informal yang dipimpin langsung oleh pemimpin adat sedangkan pemerintahan 

formal dipegang oleh orang yang memperoleh jabatan secara resmi dari pemerintah 

formal seperti kepala desa, sedangkan kepemimpinan adat  dipegang oleh seseorang 

karena suatu kepercayaan yang diberikan masyarakat. dimana dia 
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mencapai kedudukan sebagai seorang pemimpin melalui aturan adat yang berlaku 

dalam masyarakatnya, biasanya berdasarkan garis keturunan nenek moyang. 

Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam memotivasi, 

mengkoordinasikan dan mempengaruhi individu atau kelompok untuk 

melaksanakan peran dan fungsinya, dalam rangka mencapai tujuan bersama. Agar 

perwujudan pengaruh seorang pemimpin dapat berlangsung secara efektif, maka 

diperlukan kekuasaan, wewenang atau otoritas1. Pada konteks masyarakat pedesaan 

yang masih tradisional, pemimpin adat memiliki posisi sentral dalam masyarakat 

seperti pada masyarakat adat karampuang Masyarakat karampuang dihadapkan 

pada persoalan  kepemimpinan antara pemerintahan formal (kepala desa) dan 

pemerintahan informal (adat). Di era pemerintahan modern. Pemerintahan informal 

dibawa kepemimpinan kepala adat masyarakat adat mampu melestarikan nilai-nilai 

adat yang berlaku dalam masyarakatnya hingga saat ini memasuki era modern. 

Dalam menjalankan perannya antara pemerintahan formal dan informal 

terdapat pembagian tugas dengan jelas. pemerintahan formal ada dalam 

kewenangan kepala desa, dimana perannya untuk menyelenggarakan roda 

pemerintahan desa dan bertanggung jawab kepada struktur pemerintahan di atasnya 

yakni Camat dan Bupati. Sedangkan pemimpin informal ada dalam kewenangan 

kepala Adat menjaga menjalankan dan melestarikan nilai budaya Adanya dua 

bentuk sistem pemerintahan memperlihatkan suatu fenomena dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, sebagai desa tradisional dengan kepemimpinannya 

 
1 Gusti Muhammad Fadli, Kepemimpinan dan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan desa di kawasan perbatasan Indonesia-malaysia, Sekolah pascasarjana IPB h.1. 



 

 

memiliki pengaruh yang kuat bagi tata krama warganya. Kuatnya institusi adat dari 

aspek sosiologis terkait erat dengan dukungan warga adat terhadap institusi 

tersebut. Kepatuhan warga terhadap desa membuat partisipasi masyarakat dalam 

kegiatan kegiatan desanya (terutama kegiatan adat) sangat besar.2 

Peranan sistem pemerintahan formal ke dalam sistem pemerintahan 

tradisional mengakibatkan lahirnya satu bentuk relasi  pemerintahan di dalam 

masyarakat antara kepemimpinan Adat dan kepemimpinan Desa kepemimpinan 

adat yang memiliki legalitas atas ciri-ciri dan kredibilitasnya dalam arena 

perpolitikan di masyarakat, sementara pemerintahan desa diterima dan diakui 

begitu saja tanpa adanya suatu pengujian legitimasi secara adat dalam masyarakat, 

pengaruhnya pemerintahan adat tidak dengan begitu saja melebur dalam sebuah 

sistem pemerintahan formal, karena pemimpin non formal adalah mediator pertama 

yang harus dilibatkan, tanpa adanya peran kepala adat program demokrasi tidak 

dapat berjalan. Proses integrasi demokrasi kedalam ruang lingkup masyarakat 

pedesaan tidak semerta-merta diterima begitu saja oleh pemerintahan adat yang 

telah lama eksis dalam kehidupan masyarakat lokal, dikarenakan  salah satu peran 

kepala adat adalah menggerakkan masyarakat untuk bekerja sama dengan baik dan 

mendorong semua masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi 

bukan hanya pada waktu pilkada tetapi juga dalam pengambilan keputusan yang 

direncanakan oleh pemimpin formal dan senantiasa memperhatikan kearifan lokal 

daerah setempat.3  

 
2 Abdul hafid,sistem kepemimpinan pada komunitas adat karampuang kabupaten sinjai, 

walasuji Vol.5,No1, Juni h.23. 
3Mashuri, Afriadi Putra, Kepemimpinan dan Peranan Tokoh Adat dalam Pembangunan di 

Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol.1, No.2, Edisi 



 

 

Dalam konteks kepemimpinan adat, beberapa yang dapat kita temui, salah 

satunya adalah masyarakat adat Karampuang yang berada Di kabupaten Sinjai 

Provinsi Sulawesi Selatan. Kelompok masyarakat ini terletak di kecamatan 

Bulupoddo Desa Tompobulu. Sama seperti kelompok-kelompok adat pada 

umumnya, masyarakat adat Karampuang masih kental dengan nilai-nilai budaya 

dan dipimpin oleh satu orang kepala suku atau pemangku adat yang disebut Arung 

atau To Matoa dan dibantu oleh seorang Gella. Arung atau To Matoa sangatlah 

dihormati karena setiap perkataan yang dia ucapkan adalah hal yang harus ditaati 

dan diteladani oleh masyarakatnya. Arung atau To Matoa mempunyai tanggung 

jawab untuk mengurus semua hal yang berhubungan dengan leluhur, orang-orang 

suci, atau dewa-dewa. Gella bertanggung jawab mengurus masalah tanah, 

pertanian, dan kemakmuran masyarakat. Sanro mengurus masalah kesehatan, 

keselamatan, dan kesejahteraan, Guru mengurus masalah pendidikan dan 

keagamaan. Setiap pemimpin membawa pengaruh masing-masing terhadap 

kehidupan bermasyarakat di Karampuang. Kampung adat Karampuang juga 

dilengkapi dengan aturan-aturan adat. Aturan adat ini telah mengikat 

masyarakatnya untuk tunduk dan patuh kepada pemangku adat. Aturan adatnya 

dikenal dengan hukum pabbatang, hukum pertama yang utama dan benar-benar 

hidup dalam kesadaran jiwa dan raga warga masyarakat Karampuang yang 

tercermin dalam aktivitas dan tindakan mereka dalam adat istiadat dan sosial 

budaya mereka dan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat luas. 

Desa Tompobulu, berpenduduk sekitar 3.000 jiwa dengan 833 keluarga, 

 
Juli – Desember 2021 h.141. 



 

 

luas wilayah sekitar 30,32 hektar. Desa ini memiliki tujuh dusun, berjarak 33 km 

dari Sinjai. Pengaruh budaya Karampuang sangat kental terasa di desa ini, termasuk 

kepatuhan tinggi pada pemangku adat dan ritual-ritual adat.Masyarakat yang 

tinggal dalam wilayah adat Kampung Adat Karampuang berjumlah 481 jiwa yang 

tercatat terdiri dari 133 kepala keluarga dengan laki-laki berjumlah 230 jiwa dan 

perempuan berjumlah 251 jiwa.4 

Saat ini masyarakat adat karampuang mengenal struktur pemerintahan yang 

mulai dari tingkat RT,RK, lingkungan (dusun) desa (kelurahan) camat dan 

seterusnya sebagai pemimpin formal dibalik itu kedudukan pemimpin adat 

karampuang masih sangat dihormati hal tersebut didasari oleh peran 

Arung/Tomatoa sebagai pemimpin informal, Aturan-aturan yang ditetapkan oleh 

pemimpin formal dengan berbagai program nya dipatuhi dan dilaksanakan, 

sepanjang ada koordinasi dengan Tomatoa. Jadi koordinasi antara dan para 

pemimpin formal menjadi kata kunci dalam mengatur roda kehidupan masyarakat 

Desa Tompobulu terutama komunitas adat Karampuang.5  

Pemerintahan adat karampuang yang telah lama hidup dan berkembang 

dalam masyarakat mulai tergeser dengan kehadiran pemerintahan desa yang 

diturunkan oleh pemerintah yang diimplementasikan melalui program demokrasi di 

kampung, distrik, kabupaten, dan lainnya sehingga secara otomatis pengaruh 

kepemimpinan kepala kepala suku yang orientasinya kepada kesejahteraan umum, 

menegakkan keadilan dan kebenaran, serta menjaga keselamatan bagi warganya 

 
4 Wahyu Chandra,Memetakan Kawasan Adat, Melestarikan Hutan Karampuang, h.3. 
5 Fakhira Yaumil Utami, NL Arjani, NM Wirasti, Dinamika pola kepemimpinan adat 

disusun adat karampuang Sulawesi selatan, Journal Sunari Penjor Vol.4. No.1. Maret 2020, h.28. 



 

 

semakin menurun dan mulai menyaksikan kepemimpinan formal (Kepala Desa, 

Kepala Distrik, Bupati, Gubernur, DPR dan lain sebagainya) dengan implementasi 

program pembangunan demokrasi, sementara kepemimpinan kepala adat 

implementasinya dengan kapabilitas yang dimilikinya lebih cenderung 

mengutamakan kesejahteraan warga melalui kejujuran, keadilan dan kebenaran 

sesuai adat istiadat masyarakat setempat, semuanya dilakukan dengan nurani yang 

polos tanpa ambisi radikal menjadi pemimpin non formal.6  

Perubahan yang terjadi itu membentuk respons-respons di tingkat lokal 

terhadap tekanan-tekanan struktural formal pemerintahan desa Tompo Bulu yang 

berkaitan dengan integrasi dalam masyarakat lokal.7 Response-respons ini mungkin 

beragam, mulai dari mendukung hingga menolak. Dengan demikian, kontestasi-

kontestasi kekuasaan di tingkat lokal desa tompo bulu telah memiliki makna baru 

karena terus terjadinya perubahan-perubahan sosial terkait dengan perkembangan 

demokrasi dan masyarakat adat karampuang yang masih eksis hingga sekarang,  

pengambilan keputusan tidak semena-mena dilakukan secara langsung oleh 

pemerintahan desa tompo bulu tanpa ada persetujuan dari pemerintahan adat 

karampuang. Dalam hal ini peran antara kedua lembaga pemerintahan dalam satu 

wilayah yang berada di desa tompobulu memiliki corak yang berbeda dari 

pemerintahan pada umumnya hal itu yang menarik untuk dikaji bahwa bagaimana 

kedua bentuk pemerintahan ini saling berelasi dalam menjalankan peranan 

 
6 Wirasandi,Dialegtika-inharmoni pemimpin formal dan non formal dalam geliat 

pembangunan masyarakat pedesaan Journal Ilmiah Rinjani_Universitas Gunung Rinjani 

Vol.4, Tahun 2016 h.19. 
7 Vedi R.hadiz, localizing power in post authoritarian Indonesia, terj Abdil Mugnis 

Mudhaffir, h.5 



 

 

pemerintahan di desa Tompo Bulu. Sebagaimana latar belakang diatas maka penulis 

merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut. 

B. Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis kemudian melakukan 

penelitian untuk mengembangkan kajian ini dengan judul: Relasi Pemerintahan 

Adat Karampuang Dan Pemerintahan Desa Tompobulu Dalam Demokrasi 

Lokal  Desa Tompobulu Kecamatan Buluppoddo Kabupaten Sinjai 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan 

diangkat dalam skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana Relasi kepemimpinan Adat Karampuang dan Pemerintahan Desa 

Tompobulu,? 

2. Bagaimana Peran Pemerintahan Adat Karampuang Di Dalam Demokrasi Lokal 

Desa tompobulu..? 

C. Tujuan dan manfaat penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah 

bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sinergitas antara kepala adat dan 

kepala desa tompobulu dalam pembangunan daerah melalui beberapa aspek yaitu 

aspek sosial dan geografis. 

2. Manfaat penelitian  

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat sebagai berikut:  

a. Bagi khususnya mahasiswa jurusan ilmu politik UIN Alauddin Makassar akan 

menjadi referensi atau tambahan informasi dalam pengembangan ilmu 



 

 

pengetahuan dibidang ilmu politik. Melalui penelitian ini diharapkan dapat 

memantik munculnya penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat tradisional. 

b. Diharapkan dapat menjadi literatur yang membantu peneliti berikutnya  

yang juga akan meneliti seputar adat dan kekuasaan yang ditinjau dari relasi  

masyarakat adat dan pemerintah desa. 

c. Sebagai tambahan informasi dan bahan masukan bagi mahasiswa fakultas 

ushuluddin filsafat dan politik yang akan melakukan penelitian  

D. Fokus penelitian dan Deskripsi penelitian 

Agar permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan 

menyimpang dari rumusan masalah yang diangkat maka penelitian ini dilakukan 

sesuai dengan judul skripsi yaitu Dualisme Kepemimpinan Studi Kasus: 

Perbandingan Pemerintahan Adat Karampuang Dan Pemerintahan Desa 

Tompobulu Dalam Demokrasi Lokal Di Kecamatan Buluppoddo Kabupaten Sinjai: 

1. Fokus penelitian 

Fokus penelitian merupakan batasan ruang lingkup yang akan diteliti. Penelitian ini 

memfokuskan pada persoalan bagaimana relasi antara pemerintahan adat dan 

pemerintahan desa dalam menjalankan demokrasi lokal 

2. Deskripsi khusus 

Untuk menghindari kesalahpahaman dan menginterpretasi judul penelitian ini 

sekaligus memudahkan dan menyamakan persepsi. Penulis terlebih dahulu 

mengemukakan pengertian yang sesuai dengan variabel judul skripsi ini, sehingga 

tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam pembahasan selanjutnya. Oleh karena 



 

 

itu, penulis mencoba menjelaskan beberapa hal yang terdapat dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Relasi Kepemimpinan Adat Karampuang dan Pemerintahan Desa Tompobulu 

di Masyarakat. 

b. Relasi pemerintahan Bekerja Antara  Pemimpin Adat Karampuang Dan  Kepala 

Desa Tompobulu Di Dalam Demokrasi Lokal. 

E. Tinjauan pustaka  

Penelitian terdahulu menjadi salah satu landasan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori dalam mengkaji  penelitian 

yang dilakukan. Untuk menghindari hasil temuan yang membahas permasalahan 

yang sama baik dalam bentuk tesis, skripsi, buku maupun tulisan tulisan lain, 

selanjutnya adapun penelitian yang relevan meskipun berbeda lokasinya dengan 

penelitian ini namun akan membantu memperkaya khasanah akademik diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

Pertama, .Siti Rosdiana yang berjudul Adat Dan Kekuasaan (Studi relasi 

terhadap relasi masyarakat adat dan pemerintah di kelurahan bulutana kecamatan 

Tinggimoncong Kabupaten Gowa), penelitian ini lebih melihat pada elit tradisional 

dalam proses politik lokal, sementara elit tradisional berafiliasi,  

tidak tunggal mencakup tokoh Masyarakat, tokoh Agama, tokoh Adat dan  

lain-lain mengingat fokus studi ini pada elit tradisional maka dengan jelas  

studi ini melihat pola lembaga kerajaan. Ini lebih seksama mempunyai  

konsep yang hampir sama dalam Kepemimpinan Tunggu Tubang, perempuan-

perempuan yang sudah mempunyai basis dukungan sosial dan politik dari keluarga 



 

 

dan kerabat serta mempunyai kemampuan finansial dan manajemen rumah tangga 

harus diberdayakan agar mempunyai orientasi politik kognitif, afektif dan evaluatif 

yang baik sehingga mampu menciptakan budaya politik partisipan di kalangan 

perempuan semende atau tunggu.8 

Kedua, Asrinaldi Azwar dimensi kekuasaan penghulu adat melayu riau 

dalam pelaksanaan demokrasi local. Dalam penelitiannya berusaha untuk 

memperlihatkan Eksistensi orang Melayu Riau yang terbagi pada dua geografi 

Melayu daratan dan Melayu pesisir ditambah dengan keberadaan orang Riau 

dengan berbagai etnis berdampak pada konstelasi politik dan demokrasi lokal yang 

ada. Hal itu bisa dilihat dari pelaksanaan otonomi daerah yang memunculkan 

semangat kemelayuan dengan memunculkan isu putra daerah di awal pelaksanaan 

otonomi daerah. Begitu juga dengan pemilihan gubernur munculnya keinginan 

untuk memadukan dua geografi ini, yaitu calon yang berasal dari Melayu pesisir 

dengan Melayu daratan. Dari sisi lain, keterwakilan orang Riau yang jumlahnya 

juga signifikan di Provinsi Riau juga harus dipertimbangkan sebagai bentuk 

tambahan dukungan dalam pilkada tersebut.9 

Ketiga, Subhan agung RELASI KUASA DALAM KEPEMIMPINAN ADAT 

Studi Relasi Kuasa dalam Model Kepemimpinan Adat di Kampung Kuta, Ciamis, 

Jawa Barat. Tulisan ini mengangkat tema tentang relasi kuasa dalam model 

Kepemimpinan Adat di kampung Kuta, Ciamis Jawa Barat. Tulisan ini berusaha 

 
8 Siti Rosdiana yang berjudul skripsi, Adat Dan Kekuasaan (Studi relasi terhadap  

relasi masyarakat adat dan pemerintah di kelurahan bulutana kecamatan  

Tinggimoncong Kabupaten Gowa, h.13-16. 
9 Asrinaldi Azwar dimenai kekuasaan penghulu adat melayu riau dalam 

pelaksanaan demokrasi local jurnal antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya. Juni 2018, Vol.20. 



 

 

mengungkap bagaimana pemimpin-pemimpin adat di kampung Kuta sebenarnya 

memainkan peranan politiknya dalam peran kepemimpinan mereka masing-

masing. Selain itu juga bagaimana pemimpin-pemimpin tersebut berebut pengaruh 

di mata masyarakatnya dengan melegitimasikan kekuasaannya lewat apa yang 

mereka sebut amanah karuhun. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif 

etnografi, penulis berusaha mendeskripsikan sekaligus mengeksplorasi persoalan di 

atas. Padahal sebenarnya banyak yang bisa kita gali dari kekayaan tersebut dan 

menjadi kajian yang menarik. Hal ini juga menggambarkan betapa sebenarnya 

nenek moyang kita memiliki nilai-nilai dan praktek-praktek tertentu yang sudah 

melembaga menjadi adat istiadat selama ribuan tahun yang lampau yang tentunya 

jauh sebelum bangsa sekaliber Amerika Serikat mengenal pemerintahan dan 

demokrasi. Lewat pengetahuan tersebut diharapkan secara simultan menjadi 

masukan, baik bagi masyarakat maupun pemerintah dalam melestarikan, 

mengembangkan bahkan kalau mungkin mensintesakannya bagi model yang masih 

kontekstual dalam lingkup negara.  

Selain harapan di atas, studi ini juga sebagai salah satu upaya penulis dalam 

melacak jejak “kekayaan” adat yang sudah mulai terlupakan. Hal ini juga 

diharapkan menjadi khazanah kajian tersendiri yang menarik dan bermanfaat dalam 

ilmu pengetahuan, khususnya dalam disiplin Ilmu Politik  

Keempat, Ketut Teguh Yudha Satrya Ni Kadek Sinarwati dan Nyoman 

Trisna Herawati sinergi desa adat dan desa dinas dalam pengelolaan aset desa 

untuk mewujudkan harmonisasi (studi pada desa adat dan desa dinas sambangan) 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan 



 

 

adalah melalui tiga tahapan, yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) 

menarik kesimpulan (verifikasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Desa 

Adat dan Desa Dinas Sambangan sudah bersinergi secara positif dalam pengelolaan 

aset desa. Salah satu sinergi Desa Adat dengan Desa Dinas Sambangan adalah saat 

terjadinya kekurangan tenaga parkir dan tenaga guide untuk mengantar tamu, 

disamping itu dalam pembuatan program kerja, pembuatan anggaran untuk 

pengelolaan aset desa dilakukan rapat koordinasi untuk mencapai kesepakatan 

bersama. Adanya sinergi positif antara Desa Adat dan Desa Dinas membuat 

harmonisasi muncul secara tidak langsung dalam aktivitas bermasyarakat. 2) 

Adanya dualisme desa yang ada di Desa Sambangan, dilihat dari integrasi di dalam 

pengelolaan aset desa terjalin dengan harmonis dan baik dengan melakukan 

koordinasi satu sama lain baik dari Desa Adat dan Desa Dinas. Desa Adat selalu 

membantu Desa Dinas dalam proses pengelolaan aset desa sehingga membangun 

relasi sangat harmonis.10 

    

 

 

 

 
10 . Ketut Teguh Yudha Satrya Ni Kadek Sinarwati dan Nyoman Trisna Herawati sinergi 

desa adat dan desa dinas dalam pengelolaan aset desa untuk mewujudkan harmonisasi (studi 

pada desa adat dan desa dinas sambangan  e-Journal  Universitas Pendidikan Ganesha Vol.7, 

No.1, Tahun 2017 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. TEORI KEKUASAAN 

Istilah dari kekuasaan terbentuk dari kata kuasa dengan imbuan ke dan 

akhiran an, dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata kekuasaan diberi arti dengan 

kuasa, kesanggupan, kemampuan dan kekuatan. 

Kekuasaan adalah bentuk pengesahan atas sesuatu yang memungkinkan 

orang orang untuk mematuhinya, tetapi menurut Foucault kekuasaan adalah bentuk 

dari sebuah relasi yang terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari kesadaran 

manusia, kekuasaan juga tidak terlepas dari sebuah strategi yang dibentuk melalui 

sistem yang terbangun dalam relasi kekuasaan yang memungkikan semuanya 

terjadi.11 

Konsep kekuasaan dari Foucault berbeda dengan konsep kekuasaan dari 

sudut pandang yang menawarkan perspektif politik misalnya Marxian dan 

Webirian, tetapi dari sudut pandang Faucault kekuasaan merupakan sebuah istilah 

yang digunakan untuk menyebut situasi strategis yang kompleks dalam masyarakat 

yang mesti dipandang sebagai relasi-relasi yang berbeda-beda dan tersebar dan 

mempunyai ruang lingkup strategis. Menurut Foucault antara kekuasan dan 

pengetahuan adalah dua hal yang saling berimplikasi dan tersebar seperti sebuah 

jaringan yang mengikat antara individu maupun kelompok.12 Kekuasaan menurut 

Foucault jugs adalah sesuatu yang dijalankan bukan hanya melalui 

 
11 Michel Foucault, Seks dan Kekuasaan, terj. S. H. Rahayu (Jakarta: Gramedia, 2000), 

h.144. 
12 Michel Foucault, power of knowledge, terj. Yudi Santosa (Yogyakarta:Narasi, 2017) 

h.381. 
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pengutamanya melainkan juga kondisi-kondisi yang memungkinkan, di mana 

Foucault melihat kekuasaan sebagai suatu yang hadir dalam masyarakat karena 

sama-sama terikat dengan kondisi-kondisi relasi sosial secara umum.13 

Dalam konsep relasi kekuasaan ada dua bentuk esai yang dijelaskan yaitu 

bentuk relasi dominasi dan relasi kekuasaan, dalam dua bentuk relasi ini dijelaskan 

beberapa bagian yaitu : 

1. Relasi dominasi 

a. Relasi kekuasaan yang tidak setara 

Relasi kekuasaan model ini menunjukkan bagaimana hubungan kekuasaan 

yang membentuk batasan hierarkis yang memungkinkan satu antara pihak 

lain melakukan eksploitasi. 

        b. Dominasi dan hegemoni 

Dominasi dan hegemoni dalam relasi kekuasaan tidak berbeda jauh     

dengan hubungan kekuasaan yang tidak setara tetapi bagaimana sebuah    

kekuasaan mempengaruhi kekuasaan yang lain melalui aparatus     

kekuasaannya. 

c. Kekerasan ideologi dan manipulasi  

Kekerasan ideologi dan manipulasi dalam peranan kekuasaan banyak 

bergantung terhadap perkembangan teknologi bagaimana suatu bentuk 

kekuasaan mengkonstruksi pengetahuan dan memanipulasi hal hal yang 

memungkinkan mengancam kekuasaannya. 

 
13 Damsar,  Pengantar Sosiologi Politik, edisi revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2013), h.74. 



 

 

d. Dominasi melenyapkan kebebasaan  

Dalam hubungan kekuasaan yang mendominasi berbasis atas dampak 

dihilangkannya kebebasaan atas dominasi yang dilakukan terhadap suatu 

kelompok kekuasaan maupun sebuah individu 

2. Relasi kekuasaan  

a. Hubungan kekuasaan yang setara 

hubungan kekuasaan yang memiliki posisi yang sama atau setara dalam 

model relasi kekuasan ini yang dibangun atas tindakan subjek yang 

mengarahkan tindakan satu bentuk kekuasaan atau bagaimana kekuasaan 

bekerja yang saling terbuka dan memberi maafan satu sama lain.  

b. Kebebasan adalah dasar dari kekuatan hubungan 

Dalam model ini bentuk relasi kekuasaan lebih dilihat dari bagaimana 

landasan kebebasan sebagai suatu faktor yang membangun kekuatan yang 

memungkinkan suatu hubungan akan bertahan terhadap basis kebebasan 

tersebut. 

c. Pemerintahan  

Pemerintahan adalah faktor dasar dalam menjalankan hubungan kekuasaan 

yang didasarkan atas kepentingan bersama dan saling membutuhkan satu 

sama lain.14 

Dalam dua bentuk perbandingan relasi kekuasaan diatas memperlihatkan 

bagaimana Kekuasaan tersebar, ada di mana-mana, ada dalam setiap hubungan 

 
14 Michel Foucault, power of knowledge, terj. Yudi Santosa (Yogyakarta:Narasi, 2017) 

h.329. 

 



 

 

sosial. Bukan karena kekuatan memiliki kemampuan untuk mengkonsolidasikan 

hal-hal di bawah kondisi tembus pandang, tetapi karena kekuasaan selalu dihasilkan 

di setiap saat dan dalam setiap hubungan. Kekuasaan ada di mana-mana bukan 

karena ia mencakup segalanya tetapi karena ia datang dari mana-mana. ada lima 

proposisi mengenai apa yang dimaksudnya dengan kekuasaan, yakni:15 

a. Kekuasaan bukan sesuatu yang didapat, diraih, digunakan, atau dibagikan 

sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau bahkan dapat juga punah; tetapi 

kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak. 

b. Relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hierarkis yang mengandaikan ada 

yang memerintah dan ada yang diperintah. 

c. Kekuasaan datang dari bawah yang mengandaikan bahwa tidak ada lagi 

perbedaan oposisi biner karena kekuasaan mencakup keduanya. 

d. Hubungan kekuasaan bersifat disengaja dan non-subyektif. 

e. Di mana ada kekuatan, di situ juga ada perlawanan. Dan perlawanan tidak 

berada di luar hubungan kekuasaan itu, semua orang berkuasa, tidak ada jalan 

keluar darinya.16 

Dalam masyarakat modern, semua tempat di mana kekuasaan terjadi juga 

merupakan tempat pengetahuan. Semua pengetahuan memungkinkan dan 

menjamin pengoperasian kekuasaan. Hasrat untuk mengetahui menjadi proses 

dominasi atas objek dan manusia. Dari ilmu ini seseorang bisa menguasai manusia 

 
15 Michel Foucault, power of knowledge, terj. Yudi Santosa (Yogyakarta:Narasi, 2017) 

h.116. 

 
16 Michel Foucault, Seks dan Kekuasaan, terj. S. H. Rahayu (Jakarta: Gramedia, 2000), 

h.144. 



 

 

lain. 

Relasi kekuasaan menimbulkan saling ketergantungan antara berbagai pihak, 

mulai dari mereka yang memegang kekuasaan hingga mereka yang menjadi objek 

kekuasaan. Kekuasaan lahir dari kemiskinan dan keterbelakangan. Kekuasaan juga 

identik dengan keuntungan sepihak baik untuk diri sendiri maupun untuk kelompok 

yang direkrut. Penguasa memiliki kemampuan untuk memainkan peran sosial yang 

penting dalam suatu masyarakat. Terutama pada ketidaksetaraan kelimpahan materi 

dalam suatu masyarakat, misalnya antara kelompok pemilik modal dan kelompok 

yang membutuhkan modal. Terjadinya pola ketergantungan yang tidak seimbang 

menimbulkan sikap ketaatan. 

Foucault mengatakan “kuasa tidak selalu bekerja melalui represif dan 

intimidasi melainkan pertama-tama bekerja melalui aturan-aturan dan normalisasi”  

Kekuasaan selalu hadir dalam aturan, sistem regulasi. Di mana-mana manusia juga 

memiliki hubungan tertentu. Dalam hal ini maka daya bekerja. Kekuasaan tidak 

datang dari luar tetapi menentukan struktur, aturan, dan hubungan dari dalam.17 

Dengan normalisasi atau pendisiplinan diri nantinya, Foucault menyebut 

memproduksi suatu bentuk ketundukan (menyerah kepada seseorang) seperti 

pasien kepada psikiater. Maksud dari mekanisme kekuasaan adalah untuk 

membentuk setiap individu agar memiliki dedikasi dan disiplin diri menjadi pribadi 

yang produktif Semua undang-undang dan peraturan diarahkan untuk mencapai 

tujuan ini. Namun bagi Foucault, kekuasaan bukanlah sesuatu yang mutlak, 

 
17 Michel Foucault, power of knowledge, terj. Yudi Santosa (Yogyakarta:Narasi, 2017) h. 

311. 

 



 

 

melainkan terus diperjuangkan dalam relasi kekuasaan. 

Namun bagi Plato, kekuasaan bukanlah dilihat dari pangkat, kedudukan, 

jabatan, kekayaan, dan dari dewa yang dianggap ilahi. melainkan Plato menobatkan 

ilmu pengetahuan menjadi yang mulia yang harus duduk diatas tahta pemerintahan 

Negara ideal karena hanya pengetahuan yang dapat membimbing dan menuntun 

manusia datang pada pengenalan yang benar akan segala sesuatu yang ada ada 

dalam keberadaannya yang sempurna di dunia ini hanya pengetahuanlah yang 

sanggup mengembalikan manusia ke dunia ide. Untuk mengenal kembali dengan 

sebaik mungkin apa yang dahulu pernah diketahui 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 adalah kekuasaan.18 

Berdasarkan pendapat plato diatas plato juga membagi menjadi dua  bentuk 

pendistribusian kekuasaan yaitu: 

a. Distribusi melalui pemberian, dapat terjadi dalam berbagai bentuk 

seperti pewarisan, pergiliran dan undian. Distribusi  melalui pewarisan 

seperti pengalihan kekuasaan kepada anak, ponakan, saudara atau 

keluarga  terdekat. Contoh realnya dapat kita lihat pada sistem kerajan 

inggris dan kerajaan di indonesia  pada masa nusantara. 

b. Distribusi melalui usaha, seperti  distribusi melalui  pemberian,  melalui 

pelatihan, pemilihan dan perebutan. Pemilihan merupakan suatu  bentuk 

 
18 J.H. Rapar, Filsafat Politik Plato (Jakarta Utara: CV. Rajawali, 1991), h.96-97. 



 

 

yang lazim dilakukan oleh masyarakat  yang menganut demokrasi  

dimana seseorang dapat diberi  hak untuk mengelola suatu kekuasaan.   

Teori ini digunakan sebagai pisau analisis dalam melihat relasi kekuasaan 

masyarakat adat dan pemerintahan yang berada di desa Tompobulu, baik dari segi 

bentuk, sejarah,  penyelenggaraan dan distribusi kekuasaan yang berada di lokasi 

penelitian. 

B. DEMOKRASI  

 Perwujudan sistem demokrasi pada masing-masing negara dapat berbeda-

beda tergantung dari kondisi dan situasi dari negara yang bersangkutan. Menurut 

Huntington, ada tiga tanggapan umum yang melekat dalam konsep demokrasi. 

Pertama, demokrasi bukan hanya bentuk pemerintahan yang dapat diterima, tapi 

juga merupakan suatu doktrin politik yang akan menguntungkan banyak Negara. 

Kedua, demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan mempunyai akar sejarah 

zaman yunani kuno dan sebagai bentuk ideal yang mampu bertahan selama 

beberapa abad dalam suasana politik penuh dengan gejolak. Ketiga, demokrasi 

dipandang sebagai suatu sistem yang natural, dalam arti jika rakyat di Negara 

manapun bisa memenangkan kebebasannya untuk menentukan sendiri sistem 

politiknya, besar kemungkinan mereka akan memilih demokrasi.19 

 Istilah demokrasi lokal bermakna banyak, tergantung ruang dan tempat, dan 

memang tidak ada satu pun konsep atau model yang bisa dianggap sebagai 

perwujudan terbaik dari demokrasi. Pada saat yang sama ada pemahaman umum 

 
19 Hertanto, Teori-Teori Politik dan Pemikiran Politik di Indonesia, (Bandar Lampung: 

Universitas Lampung, 2006), h.140. 



 

 

mengenai proses-proses terpenting dari kehidupan demokratis yang dapat 

diterapkan secara universal. Kehidupan berdemokrasi mengharuskan adanya 

pemilu berkala (atau reguler) dan murni dan kekuasaan bisa dan harus berpindah 

tangan melalui proses pemilihan yang jujur, bukan melalui kekerasan atau 

pemaksaan, Dalam berdemokrasi, oposisi dan minoritas berhak untuk menyuarakan 

pandangan mereka dan mempunyai pengaruh (yakni bukan semata-mata 

memperoleh kursi atau suaranya terwakili) di dalam proses-proses pengambilan 

kebijakan. Jika suara minoritas tidak dapat diakomodasi, oposisi harus legal dan 

loyal dan tidak bertindak di luar institusi yang sah dan dengan kekerasan. 

Demokrasi mengharuskan adanya penghargaan sekaligus perlindungan terhadap 

hak-hak sipil dan politik yang paling dasar ,20 disini keterlibatan langsung kelompok 

lokal dalam banyak kenyataanya memang dianggap sebagai media bagi 

transformasi politik. Ini karena masyarakat sipil bukan hanya sebagai ikatan sosial 

di luar pemerintahan formal  yang mampu menggalang solidaritas kemanusiaan 

bagi menciptakan kebaikan bersama di bawah prinsip egalitarianisme dan 

inklusivisme universal,  tetapi juga mempunyai kekuatan untuk mengimbangi 

kekuasaan pemerintah serta menghalangi tindak tanduk mereka yang bertentangan 

dengan nilai kemanusiaan.21 

 B . Mayo menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yakni: 

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 

 
20 Timothy D. Sisk,demokrasi ditingkat lokal,buku  panduan  international  idea  mengenai 

keterlibatan,keterwakilan,pengelolaan,konflik dan pemerintahan, h.14. 
21 Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, Politik lokal di Indonesia: dari otokratik ke 

reformasi politik, Jurnal Ilmu Politik, Edisi 21, 2010, h.35. 



 

 

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat   

yang sedang berubah. 

3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 

4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 

5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity) dalam 

masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, 

serta tingkah laku. 

6. Menjamin tegaknya keadilan.22 

 Konsep demokrasi yang terjadi di Indonesia bisa berjalan merupakan 

sesuatu yang sangat berarti karena adanya ciri khas yang menjadi jati diri bangsa 

selama ini. Nilai-nilai budaya yang mampu menggali keanekaragaman berbangsa 

dan bertanah air maka konsep demokrasi ini disebut dengan Demokrasi Lokal, 

sehingga dengan fenomena yang muncul inilah demokrasi lokal di anggap penting 

dan dibutuhkan lahir untuk tiap-tiap daerah. Demokrasi lokal merupakan bagian 

dari subsistem politik suatu negara yang derajat pengaruhnya berada dalam koridor 

pemerintahan daerah. Di Indonesia demokrasi lokal merupakan subsistem dari 

demokrasi yang memberikan peluang bagi pemerintahan daerah dalam 

mengembangkan kehidupan hubungan pemerintahan daerah dengan rakyat di 

lingkungannya23 

 Proyek dari sebuah konsep demokrasi adalah otonomi desa Berkaitan 

dengan demokrasi lokal model ini, terdapat dua pendapat mengenai dampak 

 
22 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2014, h.266-267. 
23 Deden Faturohman, “Jurnal Demokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah 

Langsung Di Indonesia”, Jurnal Legality, Vol.12, No.1, 2005. 



 

 

otonomi desa. Pendapat pertama meyakini bahwa proses desentralisasi dan yang 

berjalan dengan penguatan demokrasi elektoral telah memberikan dampak pada 

proses demokratisasi di tingkat lokal. Dalam cara pandang kubu ini, proses 

reformasi telah membawa perubahan pada kerangka kelembagaan politik ke arah 

hubungan kekuasaan yang lebih demokratis dan terdesentralisasi, perubahan desain 

kelembagaan demokrasi ini disebutkan membuka ruang bagi munculnya tata kelola 

pemerintah daerah yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel. Kubu ini 

bersikap otimistik dengan mengasumsikan bahwa desentralisasi akan mendorong 

bekerjanya semua aspek demokrasi di ranah lokal, seperti media sosial, good 

governance, dan civil society.24 

 Dalam hal ini, terdapat hubungan antara desentralisasi kekuasaan 

pemerintah dengan dinamika politik lokal, meskipun begitu kedua istilah tersebut 

memiliki perbedaan. Desentralisasi adalah pemencaran kekuasaan yang dilakukan 

pemerintah secara internal, seperti dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. 

Sedangkan politik lokal adalah pembicaraan kekuasaan pada dimensi ruang 

(spatial), serta batas-batas sosial budaya yang melingkupinya. Hubungan kedua 

istilah tersebut dapat dijelaskan dari fungsi politik lokal sebagai sarana 

pembelajaran untuk berdemokrasi, serta mengelola kekuasaan yang dipancarkan 

pemerintah pusat ke daerah serta menumbuhkan kapasitas masyarakat. 

Desentralisasi kekuasaan mencakup pembentukan institusi-institusi suprastruktur 

 
24 Luh rina apriani, desentralisasi dan eksistensi adat di Indonesia, stipendium 2018, 

h.267. 



 

 

maupun infrastruktur politik pada tingkat lokal, termasuk rekruitmen pengisian 

jabatan politik pada tingkat lokal. 

 Guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dari konsep 

desentralisasi, definisi umum seputar konsep desentralisasi yang dipromosikan oleh 

Morrison (2004) berguna di dalam menjelaskan beberapa variasi arti dan bentuk 

dari konsep desentralisasi dapat diartikan sebagai dekonsentrasi, istilah 

dekonsentrasi merefer kepada proses pemerintahan atau industri menciptakan 

daerah-daerah administratif untuk tujuan efisiensi manajemen program dan 

implementasi dari kekuasaan yang diberikan atau diturunkan secara lebih luas atau 

sempit dari pemerintah pusat kepada regional manager di daerah Dekonsentrasi 

juga melibatkan transfer kewenangan yang terbatas untuk pengambilan keputusan 

yang spesifik dan fungsi fungsi manajemen dengan cara-cara administratif kepada 

level yang berbeda namun di bawah kewenangan yuridis yang sama dari pemerintah 

pusat.25 

 Dalam ruang lingkup yang demokratis adalah bagaimana 

mengimplementasikan demokrasi itu dalam praktik. Dalam beberapa negara 

mempunyai cara tersendiri yang tidak sedikit diantara melakukan hal yang diluar 

dari konsep demokrasi, dalam konsep demokrasi dapat dibedakan dalam dua hal 

yaitu demokrasi normatif dan juga demokrasi empirik.26 

 Demokrasi memang tidak semata-mata adanya pemilu yang bebas. Dalam 

sistem perwakilan, demokrasi juga menuntut adanya pertanggungjawaban dari para 

 
25 Sait Abdullah, M.Pol.Admin, desentralisasi: konsep,teori dan perdebatannya Jurnal 

Desentralisasi,Vol.6, No.4, 2005. 
26 Asrudin Azwar, Teori Perdamaian Demokratis “Asal Usul, Debat, dan Problematika 

Seputar Teori Perdamaian Demokratik, Intrans Publishing, Malang, 2016., h.45. 



 

 

wakil kepada yang diwakili. Di Dalam konteks yang lebih esensial, demokrasi 

menuntut adanya kesempatan kepada semua pihak. Termasuk didalamnya adalah 

kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi di dalam semua proses politik.27  

 Berkenaan dengan demokrasi dalam QS. as-Syura/42:38 sebagai berikut :  

ا رَزَقْنَاهُمْ ينُْفِقوُن  لََةَ وَأمَْرُهُمْ شُورَى بيَْنهَُمْ وَمِمَّ وَالَّذِينَ اسْتجََابوُا لِرَب هِِمْ وَأقَاَمُوا الصَّ َ 

Terjemahan: 

”dan orang-orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang 

urusa mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka 

menafkahkan sebagian rezki yang Kami berikan kepada mereka”28 

 

 Menurut Wahbah Az-Zuhaili, makna ayat tersebut selain berbicara perihal 

orang-orang yang menjalakan perintah ibadah juga berbicara tentang perintah 

musyawarah. Dari proses musyawarah yang dilakukan dpat diartikan sebagai 

wadauh tukar gagasan demi menetapkan pendapat yang bauk dan benar, Wahbah 

Zuhaili menambahkan bahwa proses dalam melakukan musyawarah adalah 

mengilangkan sifat egois demi mendapatkan hasil musyawarah yang baik.29 

 Dalam hal ini demokrasi yang diimplementasikan melalui  otonomi  desa, 

landasan  pemikiran  mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, 

partisipasi,  otonomi  asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat30 

pemerintahan desa juga dijelaskan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 

tentang pemerintahan  desa pada bab 1 pasal 1-2. 

 
27 Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru, 

Cet.I, Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, h.11. 
28 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.408. 
29 Norma Azmi Farida, Tafsir surat Al-Mulk ayat 3-4, (Indonesia: Tafsir Al-Quran, 2020) 

h.3. 

 
30Haw, widjaja, Otonomi  Desa, (jakarta : Raja Prasindo Persada, 2010) h.3. 



 

 

“desa adalah desa adat  atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 

desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat,  dalam sistem  

negara kesatuan republik indonesia.  Sedangkan pemerintahan desa adalah 

“pemerintahan desa adalah penyelenggara  urusan pemerintahan  dan kepentingan 

masyarakat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia”.31 

 

  Keterangan diatas menggambarkan betapa pentingnya adat istiadat dalam 

membangun sistem pemerintahan desa, agar pemimpin dapat  bekerja sama dalam 

mencapai tujuan bersama. Dalam undang-undang dasar (UUD) 1945 pemerintah  

desa bahkan diabaikan dalam satu satu asal yang  dijelaskan dalam pasal 18 undang-

undang dasar (UUD) 1945 

(1)negara mengakui dan  menghormati satuan-satuan pemerintahan  daerah  yang 

bersifat  khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan  undang-undang 

(2)negara mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan masyarakat sesuai 

dengan perkembangan  masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur  dalam undang-

undang. 

 

Sementara Menurut Wignjodipoero dalam menjalankan peranan kelembagaan adat 

memiliki hukum adat yang bersifat universal yang memiliki nilai-nilai demokrasi 

diantaranya: 

1. Asas gotong royong yang telah tertanam di jiwa masyarakat. Dalam 

kelembagaan adat terdapat asas gotong royong yang melahirkan jiwa sosial 

yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, tapi dalam perkembangannya 

hingga saat ini memiliki dampak perubahan dari intern maupun ekstern. 

2. Asas fungsi sosial dan milik dalam masyarakat. Asas hukum adat yang kedua 

yang memiliki nilai universal adalah asas fungsi sosial dan milik dalam 

masyarakat, asas ini tercermin sekali dalam kehidupan tradisional masyarakat 

 
31 UU NO.6 TAHUN 2014 tentang Pemerintahan desa. 



 

 

adat asas ini memiliki 2 unsur yaitu: asas fungsi sosial dan asas milik dalam 

masyarakat. 

3. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum. Asas ini pada hakikatnya 

merupakan salah satu unsur demokrasi Indonesia asli yang senantiasa tercermin 

implementasinya dalam tata kehidupan masyarakat tradisional. 

4. Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Asas ini 

juga merupakan unsur demokrasi yang kedua setelah dari asas persetujuan 

sebagai dasar kekuasaan umum, asas ini merupakan ciri-ciri khas demokrasi 

aseli yang telah ada dan dibina dalam kehidupan dan penghidupan bangsa 

Indonesia sejak dahulu kala. 

 Dari apa yang dijelaskan diatas bahwa bagaimana proses demokrasi itu 

berjalan disandarkan atas beberapa hal yang melingkupi kehidupan masyarakat 

yang luas, melalui beberapa konsep soal demokrasi penulis berusaha untuk melihat 

bagaimana relasi antara keduanya ini berjalan dalam proses demokrasi lokal. 

C. Teori elit 

 Pengertian yang umum elite mengarah kepada kelompok orang-orang 

dalam masyarakat dan menempati kedudukan lebih tinggi dibandingkan 

masyarakat lainnya. Pengertian khusus bisa diartikan dalam sekelompok orang-

orang yang berkompeten di bidang-bidang tertentu dan khususnya golongan 

minoritas yang memegang jabatan struktural (kekuasaan). Di Dalam pengertian 

sosiologis dan politik, elit merupakan the ruling class, suatu kelompok yang 

mempunyai power atau kekuasaan baik secara formal maupun informal di dalam 

strata sosial. Dengan posisi tersebut, dengan kekuasaan yang mereka miliki tentu 



 

 

bisa mempengaruhi perkembangan masyarakat dalam hubungan yang sifatnya 

timbal balik. Dengan itu bisa dikata bahwa elitet merupakan produk dari 

masyarakatnya.32 

Teori elit politik, adanya setelah Perang Dunia I,  pertama kali dibahas di 

Eropa bersamaan adanya pembahasaan isu demokrasi dan sosialisme. Lalu kembali 

dikembangkan di Amerika yang dipakai untuk menjelaskan dan menganalisis 

proses politik yang sedang terjadi. Teori elit politik, lalu dikembangkan dengan 

pesat oleh para ilmuwan seperti Lasswell, Mills, dan Schumpeter di tahun 1950 

kemudian mengungkapkan dengan mengkaji teori yang sebelumnya dijelaskan oleh 

Pareto, Mosca, dan Mischel's, Teori elit politik kemudian menjelaskan bahwasanya 

di dalam tatanan sosial masyarakat bisa ditemukan sekelompok manusia yang 

mempunyai kompeten dan tidak mempunyai kemampuan.33 

Elite strategis, adalah suatu kristalisasi dan perkembangan dari strata 

penguasa. Dasar atau fondasi terbentuknya elit strategis adalah kompetensi 

perseorangan kemudian terbentuk dengan menyingkirkan elit yang tidak 

mempunyai berkompetensi. Kemudian dianggap elite strategis sebagai elite yang 

terspesialisasi secara istimewa. Posisi elit strategis disejajarkan setara dengan kelas 

yang mempunyai power atau penguasa. Dalam masyarakat elite  bisa berasal dari 

elit ekonomi, elit agama, elite intelektual, elite militer sesuai dengan kompetensi 

masing- masing. Apabila elit strategis ini kehilangan kompetensi yang melekat pada 

diri mereka maka hilang pula kekuasaan yang mereka miliki. Elit strategis ini harus 

 
32HM, Nasruddin Anshoriy Ch, Bangsa Gagal Mencari Identitas Kebangsaan, 

(Yogyakarta: LkiS,2008), h.4. 
33Erlina Yenda Pangestu Ningtyas, Konstestasi Elit Lokal Dalam Merespon Kebijakan 

Wali Amanat di Desa Bojonegoro, Jurnal Fis.P.03 2019, h. 4. 



 

 

mampu mempertahankan kompetensinya dan menjaga kepentingan daripada 

massanya agar  kekuasaan yang melekat pada dirinya tetap bisa dikatakan elit 

strategis.34 

Elit ekonomi bisa diartikan sebagai individu maupun kelompok yang 

mempunyai kekuatan finansial yang lebih dibandingkan masyarakat lainnya. Dalam 

pengertian teori elit oleh Suzanne Keller tidak melihat elit dalam konteks yang 

sempit, bahwa elit tidak bisa saja diartikan sebagai orang-orang mempunyai jabatan 

politik tetapi juga elit mencakup masyarakat yang mempunyai kemampuan yang 

lebih dibandingkan masyarakat lainnya, Suzanne Keller menyebutnya sebagai elit 

strategis. Elit strategis didasari kompetensi yang melekat pada dirinya salah satunya 

adalah harta yang mereka miliki sehingga mereka memiliki kuasa yang lebih, maka 

elit ekonomi bisa diartikan sebagai elit strategis. 

Sifat alamiah manusia yang ingin selalu mendapatkan kekuasan atau 

berkuasa adalah salah satu faktor yang mendorong teori elit ini.kekuasaan itu bisa 

diraih dengan cara berpolitik, maka ditekan para teoritisi perlunya relasi elite 

dengan kekuasaan. Fenomena-fenomena kekuasaan dipastikan akan selalu ikut 

pada tatanan sosial di dalam masyarakat. Peran elit sangatlah penting karena 

kekuasaan yang identik atau melekat di dalam dirinya dan secara tidak langsung 

akan melahirkan adanya dominasi dan superioritas. posisi yang dihasilkan oleh elite 

menempati hirarki tertinggi dalam masyarakat karena power atau kekuasaan dan 

dominasinya. 

 
34Erlina Yenda Pangestu Ningtyas, Konstestasi Elit Lokal Dalam Merespon Kebijakan 

Wali Amanat di Desa Bojonegoro, h.6. 



 

 

Teori elit politik, oleh teori Suzanne Keller adalah teori yang akan dipakai. 

Dimaknai sebagai orang terpilih yang menempati jabatan tinggi. Pengertian yang 

umum oleh Suzanne Keller dipertegas dalam kekhususan elite dalam posisi 

minoritas pribadi yang fungsinya buat melayani kolektivitas secara sosial. Dalam 

teori elit Suzanne Keller, penambang pasir disini dimaksudkan sebagai elit strategis 

yang mempunyai kekuatan ekonomi yang lebih dibandingkan dengan masyarakat 

lainnya. Sedangkan elit politik adalah kelompok-kelompok yang mempunyai 

kedudukan atau posisi tertinggi dalam masyarakat yang memiliki power atau 

kekuasaan dan keunggulan dibandingkan dengan masyarakat. Elit politik yang 

dimaksud dalam penelitian adalah pejabat pemerintahan desa Tompo bulu dan 

pemangku pemerintahan adat Karampuang kecamatan Bulupoddo kabupaten 

Sinjai. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Kata ‘metode dan ‘metodologi’ sering dicampurkan dan disamakan. padahal 

keduanya memiliki arti yang berbeda. kata ‘metodologi’ berasal dari kata yunani 

‘methodologia’ yang berarti ‘teknik’ atau ‘prosedur’. Metodologi sendiri merujuk 

kepada alur pemikiran umum atau menyeluruh (general logic) dan gagasan teoritis 

(theoretical perspectives) suatu penelitian. Sedangkan kata ‘metode’ menunjuk 

pada teknik yang digunakan dalam penelitian seperti survey, wawancara, dan 

observasi.35 

A. jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi, 

dan kepercayaan orang yang akan diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur 

dengan angka. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan alat-alat yang 

menjadi perwakilan intensitas atau frekuensi, peneliti langsung menggunakan 

dirinya sebagai perangkat penelitian, mengupayakan dengan maksimal 

kedekatannya dengan objek maupun subjek penelitiannya. Metode penelitian ini  

memiliki tujuan untuk mengungkapkan fakta dan fenomena yang ditemukan. 

Berdasarkan jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan dan 

dikombinasikan dengan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yaitu 

 
35 J.R, Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya, 

(Jakarta : Grasindo, 2013), h.1. 
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penelitian yang terjun langsung ke lapangan atau penelitian yang dilakukan dalam 

kancah kehidupan yang sebenarnya.36 

B. Pendekatan penelitian 

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah pendekatan yang 

mencari arti dalam sebuah hidup berdasarkan pengalaman yang dialami. Peneliti 

mengumpulkan data berdasarkan dengan konsep, pendapat, pendirian, sikap, 

penilaian, dan pemberian makna berdasarkan pengalaman hidup. Adapun tujuan 

dari pendekatan fenomenologi ialah dengan menemukan sebuah makna 

berdasarkan nilai-nilai esensi dari sebuah pengalaman kehidupan. Selain itu, 

pendekatan ini dilakukan dengan wawancara secara mendalam terhadap 

narasumber yang ditentukan oleh peneliti.37 

C. lokasi penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di desa tompobulu kecamatan bulupoddo 

kabupaten sinjai. Alasan penulis untuk memilih lokasi penelitian ini adalah karena 

merupakan lokasi yang tepat untuk dijadikan objek penelitian sesuai dengan judul 

yang diangkat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hanya 

sumber data primer saja yaitu berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh 

langsung melalui informan. Data primer adalah sumber data yang secara langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. 

 
36 Kalean,M.S, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma, 

2005) h.33. 

 
37    Sukmadinata dan Nana Syaodih, Metode Penelitian (Bandung: Rosdakarya, 2006), h.53. 

 



 

 

D. Sumber data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasi ke dalam jenis 

sebagai berikut:  

1. Sumber Data primer  

Sumber data primer yang dimaksud adalah catatan hasil wawancara yang 

diperoleh langsung dari narasumber, yakni subjek penelitian atau data yang 

diperoleh dari responden secara langsung. 

2. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder yang dimaksud yaitu: pustaka yang memiliki 

relevansi dalam menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 

observasi yang dilakukan  oleh penulis serta dari studi pustaka dapat berupa: buku, 

majalah, koran, internet, serta sumber data lain yang dapat dijadikan sebagai data 

pelengkap.38 

E. Teknik pengumpulan data  

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini digunakan beberapa 

metode yang tepat yaitu: 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang kedua setelah peneliti 

melakukan wawancara. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

peneliti harus memahami dan melakukan pengamatan terhadap lingkungan 

masyarakat atau mengamati keadaan lapangan. Sehingga dengan itu peneliti 

 
38 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif,kualitatif,dan R&D. (Bandung: Alfabeta,2015), 

h.318. 

 



 

 

mampu lebih mengetahui dan memahami subjek dan objek yang diteliti Observasi 

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

yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu 

yang diteliti.39 

2. Interview  

Interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan keterangan-keterangan melalui bercakap cakap dan berhadapan muka 

dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti. Interview ini 

berguna untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Penulis akan 

menggunakan metode ini untuk mencari informasi terkait keterangan dari branch 

manager, para tutor dan responden-responden lain yang dibutuhkan dalam proses 

penelitian.40 

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda-

benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian, dan sebagainya.41 Samping itu, foto maupun sumber tertulis 

lain yang mendukung juga digunakan untuk penelitian. Metode ini digunakan untuk 

memperoleh gambaran umum tentang wilayah yang akan diteliti. 

F. Teknik penentuan informan  

 

39 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu 

Sosial lainnya, Cet.3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h.121-122. 
40Muriyati Samsuddin, dkk, Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Interna: Pendekatan 

Kualitatif, Pengembangan dan Mix Method, (Bandung : University Press), h. 55. 
41 Prof. Dr. Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta), 2015, h.45. 



 

 

Informan subjek dan informan dalam penelitian ini adalah informan untuk 

mencari sebanyak-banyaknya data dan berguna untuk menyusun konsep dan 

reposisi untuk temuan penelitian.42 Proses yang dilakukan adalah prinsip purposive 

snowball yang merupakan sebuah proses dalam penentuan informan. Prinsip 

snowball adalah proses mengambil informan berdasarkan dari petunjuk informan 

pertama sekiranya siapa kemudian informan yang dapat dimintai informasi akurat 

selanjutnya dan berdasarkan dengan syarat tertentu (purposive). Adapun 

persyaratan dalam memilih informan penelitian adalah:  

1. Informan merupakan beberapa orang yang mengetahui tentang kepemimpinan 

formal dan informal dalam desa tompobulu kecamatan bulupoddo kabupaten 

sinjai seperti: 

a. Pemimpin  desa tompo bulu 

b. Pemimpin adat karampuang  

c. Tokoh masyarakat 

d. BPD (badan permusyawaratan desa) Tompobulu 

Manfaat dari informan bagi peneliti adalah untuk mengefisienkan waktu 

dalam mencari informasi atau dalam waktu singkat informasi dapat didapatkan dan 

mengurangi potensi persamaan pendapat informan. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

 
42   Burhan Bungin, Metodologi Penulisan Kualitatif , h.206. 

  



 

 

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa, aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaksi dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh.43  

Analisis data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara 

sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dokumentasi. Lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan dijadikannya 

sebagai temuan bagi orang lain. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan 

pengurutan data kedalam pola, kategori dan suatu uraian dasar. Tujuan analisis data 

adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca. Tahapan 

selanjutnya adalah penyajian data, data yang didapatkan diolah menjadi teks naratif 

yang tersusun secara sistematis kedalam bagian bagian yang penting. Dalam 

analisis data ini, data yang sudah terkumpul akan diolah dan kemudian dianalisis 

untuk dapat diambil kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.44 

1. Data reduksi (data reduction)  

Pada tahap reduksi data, peneliti akan memilih data mana saja yang sesuai 

dan relevan dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti akan melakukan eliminasi 

data dan menyesuaikannya dengan kebutuhan penelitian. Jadi reduksi data lebih 

kepada penyederhanaan dan pentransformasian data kasar yang dihasilkan dari 

data-data lapangan. Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemfokusan, 

penyederhanaan.dimana dalam hal ini memiliki siklus seperti:Reduksi data, 

dilakukan dengan merangkum dari keseluruhan data-data yang telah dikumpulkan 

 
43Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, 

(Bandung,ALFABETA.CV, 2014), h.246. 
44 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, (Bandung:Penerbit 

Alfabeta, 2011). 



 

 

kemudian memilah-milahnya, selanjutnya data-data yang telah dikumpulkan 

kemudian dipilah-pilah sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian yang 

dilakukan.45 

2. Penyajian data  

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan 

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

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.46 

3. Menarik Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 

adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

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

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti bukti yang valid 

dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.47

 
45 A. yusuf muri, Metode Penelitian Kualitatif Dan Gabungan. 2017, h.408. 
46Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung, 

ALFABETA.CV,2014), h.43. 
47Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung, 

ALFABETA.CV,2014), h.72. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran umum  

1. Kabupaten Sinjai 

Kabupaten Sinjai terletak antara 502’56’’ sampai 5021’56’’ Lintang Selatan 

dan antara 119056’30’’ sampai dengan 120025’33’’ Bujur Timur, yang berbatasan 

dengan Kabupaten Bone di sebelah Utara dan Teluk Bone di sebelah Timur.Batas 

sebelah Barat adalah Kabupaten Gowa.Batas sebelah Selatan adalah Kabupaten 

Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng.48 

     

      GAMBAR 1,1 Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai 2019 

 

 
48Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sinjai dalam  Angka 2019  (Sinjai: BPS, 2019), h. 6. 

 

 

 



 

 

        

    Luas wilayah Kabupaten Sinjai tercatat 789,96 km2 yang meliputi 9 

kecamatan dengan jarak 223 km2 dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. 

Kecamatan Tellulimpoe merupakan kecamatan terluas dengan luas 136,30 km2 

atau 17,06 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Sinjai. Kabupaten  Sinjai dan 

pada umumnya daerah di Indonesia mempunyai dua musim yaitu musim kemarau 

yang terjadi pada bulan September sampai dengan Maret dan musim penghujan 

yang terjadi pada bulan April sampai dengan Juli.49 

           Tabel I 

Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Sinjai, 

2018 

Kecamatan Ibu Kota Kecamatan Luas2 (km2) 

1 2 3 

Sinjai Barat Tassili 135,53 

Sinjai Borong Pasir Putih 56,97 

Sinjai Selatan Bikeru 131,99 

Tellu Limpoe Mannanti 136,30 

Sinjai Timur Samataring 71,88 

Sinjai Tengah Samaenre 129,70 

Sinjai Utara Balangnipa 29,57 

Bulupoddo Lamatti Riattang 99,47 

 
49 Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sinjai dalam  Angka 2019  (Sinjai: BPS, 2019), h.6. 

 



 

 

Pulau Sembilan Pulau Harapan 7,55 

Sinjai *** 798,96 

    Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai 2019. 

2. Profil desa Tompobulu kecamatan Bulupoddo kabupaten Sinjai 

 Desa Tompobulu merupakan salah satu dari 7 Desa dalam wilayah 

kecamatan Bulupoddo yang terletak sekitar 31 Km dari ibukota kecamatan 

Bulupoddo. Desa Tompobulu mempunyai luas wilayah sekitar 32,03 km. Dalam 

wilayah Desa Tompobulu menurut administrasinya terbagi menjadi 7 dusun yaitu 

Dusun Data, dusun Karang Puang,dusun Laiya, dusun Salohe, dusun Balle, dan 

dusun Aholiang. 

 Jumlah penduduk, rumah tangga dan keperluan penduduk dari desa 

Tompobulu yaitu penduduk: 

Desa Penduduk RT KK luas kepadatan 

Tompo 

bulu 

2503 orang 576 orang 690 orang 3203 78 

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai 2019 

 

3. Sejarah adat Karampuang 

 Karampuang adalah wilayah administratif dusun yang masuk dalam salah 

satu dusun desa Tompobulu kecamatan Bulupoddo kabupaten Sinjai, dengan 

kondisi geografis perbukitan dan ketinggian sekitar 618 meter di atas permukaan 

laut, sementara wilayah adat Karampuang dalam hasil pemetaan partisipatif 

wilayah adat seluas 2.554,95 hektar sebagian besar penduduk bermata pencaharian 



 

 

sebagai petani dan berkebun. Sementara populasi masyarakat adat karampuang 

sebanyak 3285 orang dengan jumlah lak-laki sebanyak 1660 dan jumlah perempuan 

sebanyak 1625 orang, dan 823 jumlah KK50 

Proses kekuasaan adat karampuang sejak pertama kali terbentuknya yang 

dipimpin oleh seorang perempuan, yaitu Tomatoa dan bagian pemerintahan lain 

pemerintahannya yaitu Gella,Sanro dan Guru. Kekuasaan pemerintahan adat 

karampuang mempunyai sistem pemerintahan demokratis dan kepemimpinannya 

sejalan dengan ciri-ciri kepemimpinan masyarakat tradisional yang berpatokan 

pada norma, adat, aturan kesetiaan individu dan bersifat agak tertutup. dinamika 

kepemimpinannya dari masa lalu hingga saat terjadi dinamika yang mempengaruhi 

berjalannya kekuasaan adat karampuang baik itu factor internal maupun external 

faktor yang mempengaruhi pola adat menjalankan kekuasaanya seperti proses 

desentralisasi kekuasaan sejak diperkenalkannya lembaga pemerintahan desa pada 

saat orde baru berjalan, pada saat itu wilayah wilayah yang dibatasi teritorial dan 

disebut desa mempengaruhi bagian-bagian dari territorial tersebut tidak terkecuali 

pemerintahan adat itu sendiri dalam konteks pemerintahan adat karampuang tidak 

terhindarkan dari proses tersebut dan kedua bentuk pemerintahan ini berjalan 

sampai sekarang.51 

 Hingga saat ini masyarakat adat Karampuang masih sangat menjaga nilai-

nilai budaya lokal yang dibuktikan dengan masih eksisnya perangkat-perangkat 

adat yang masih lengkap dan utuh. Dalam wilayah adat karampuang terdapat dua 

 
50 Umar, Strategi Dakwah Kultural Muhammadiyah pada Ritual Adat Mappogau Hanua 

Masyarakat Karampuang Sinjai, Jurnal AFKARUNA Vol.13,No.2, Desember 2017 h.15. 
51 Fakhira Yaumil Utami, Ni Luh Arjani, Ni Made Wiasti, Dinamika Pola Kepemimpinan 

Adat di Dusun Adat Karampuang Sulawesi Selatan, Sunari Penjor Vol.4.No.1,2020 h.31. 



 

 

rumah adat berarsitektur Bugis kuno, yang ditinggali oleh pemangku adat 

karampuang yakni Tomatoa.52 

 Dalam sejarahnya karampuang dikisahkan bahwa awal mula hadirnya 

daratan Sinjai berawal di Karampuang. Dalam cerita rakyat awalnya daerah 

Karampuang merupakan wilayah lautan yang muncul layaknya tempurung yang 

tersembul di atas air, disanalah tempat yang disebut puncak cimbolo muncul to 

manurung yang akhirnya diberi gelar Manurung Karampulu yang seiring 

perkembangannya sampai sekarang dikenal dengan nama Karampuang.53 

B. Relasi kepemimpinan Adat Karampuang dan Pemerintahan Desa 

Tompobulu  

Perkembangan zaman adalah tonggak keberhasilan dari manusia yang 

mempermudah manusia dalam melakukan aktifitas kesehariannya, seperti dalam 

penggunaan teknologi yang sangat membantu dalam pekerjaan manusia. Namun 

dari kelebihan perkembangan zaman dan percepatan teknologi  yang semakin pesat 

itu ada juga kelompok yang merasakan dampak negatif dari itu semua, contohnya 

masyarakat adat yang telah lahir, hidup dan berkembang ditengah-tengah 

masyarakat yang semakin mengalami kemunduran seperti kehidupan sosial dan 

budaya gotong royong hampir tidak ada lagi, maka dari permasalahan itu 

pemerintah mulai memperhatikan kehidupan masyarakat adat di era reformasi yang 

sebelumnya masyarakat adat tidak mendapat perhatian lebih dari pemerintah, 

 
52  Wahyu Chandra,Memetakan Kawasan Adat, Melestarikan Hutan Karampuang, 

Makassar di 31 August 2014 
53 Wahyu Chandra,Memetakan Kawasan Adat, Melestarikan Hutan Karampuang, Makassar 

di 31 August 2014 

 



 

 

namun seiring bekembangnya negeri ini terlebih lagi setelah era reformasi 

masyarakat adat telah dapat perhatian oleh negara sebagaimana yang diatur dalam 

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pada pasal 18 B yang menjelaskan tentang 

pengakuan masyarakat adat dan perlindungan masyarakat adat yang berbunyi: 

a. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah 

yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-

undang. 

b. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. 

Dari rangkaian Undang-Undang di atas dapat disimpulkan bahwa 

pemerintah memiliki usaha dalam mengakui keberadaan masyarakat adat namun, 

kita tidak bisa dipungkiri bahwa dalam sebuah kultur masyarakat adat memiliki 

aturannya sendiri sehingga kerap kali bersinggungan dengan pemerintah pusat 

maupun pemerintah di tingkat bawah, namun berbeda dengan masyarakat adat yang 

berada pada Kecamatan Bulupoddo yang memiliki relasi yang baik dengan 

pemerintah Desa Tompobulu, hal tersebut bisa dibuktikan menggunakan teori dari 

Foucault yang menjelaskan bahwa Menjalankan relasi kuasa dalam model ini juga 

berarti mengorganisir, membentuk, dan mengkonstruksi ranah pilihan tindakan dari 

orang lain. Dengan demikian, Dalam konsep relasi kekuasaan ada dua bentuk relasi 



 

 

yang dijelaskan yaitu bentuk relasi dominasi dan relasi kekuasaan, dalam dua 

bentuk relasi ini dijelaskan beberapa bagian yaitu.54 

1. Relasi dominasi 

a. Relasi kekuasaan yang tidak setara 

Relasi kekuasaan model ini menunjukkan bagaimana hubungan kekuasaan 

yang membentuk batasan hierarkis yang memungkinkan satu antara pihak lain 

melakukan eksploitasi.: 

 “Dalam menggagas kegiatan adat maupun desa kami sebagai pemerintah 

desa selalu melibatkan tokoh adat dalam setiap agenda yang ada begitu pula 

dengan lembaga adat selalu melibatkan pemerintah desa dalam menggagas 

sebuah ritual adat walaupun setiap kegiatan adat telah dilakukan secara 

turun temurun tapi kami selalu dilibatkan”.55 

 

Kehidupan masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh adat istiadat yang 

kental dengan nilai-nilai kebudayaan yang ada dan diakui sebagai sistem 

pengaturan hidup bagi mereka. Dengan adanya kebudayaan telah mempengaruhi 

cara pandang, keyakinan dan kepatuhan bagi masyarakat desa. Kebudayaan 

mempengaruhi kepatuhan masyarakat desa terhadap tokoh-tokoh informal yang 

cenderung lebih dipatuhi dibandingkan pemimpin formal. Sebagai contoh 

masyarakat yang kehidupannya dipengaruhi oleh kebudayaan Islam, tokoh utama 

akan sangat dipatuhi ketimbang kepala desa sebagai pemimpin formal yang 

memiliki legalitas yang telah diatur dalam undang-undang Negara Indonesia secara 

formal dan jelas.Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

 
54 Abdullah Khozin Af, konsep kekuasaan Michel foucault, Teosofi—Vol. 2 No.1,

 Juni 2012 hal.77. 
 
55  Mustari, Sekretaris Desa, Wawancara, Tompobulu , 13 Juli 2022. 



 

 

dalam penggagasan sebuah kegiatan adat maupun kegiatan desa lembaga adat dan 

pemerintah desa selalu melakukan kerja sama dalam proses pengagasan. 

b. Dominasi dan hegemoni  

Dominasi dan hegemoni dalam relasi kekuasaan tidak berbeda jauh     

dengan hubungan kekuasaan yang tidak setara tetapi bagaimana sebuah    kekuasaan 

mempengaruhi kekuasaan yang lain melalui aparatus kekuasaannya lembaga adat 

dan pemerintah desa dalam mewujudkan relasi antar keduanya,  

hegemoni atau dominasi yang dinormalisasi melalui persetujuan, bukan 

sebagai teknik dalam hubungan kekuasaan. Relasi kekuasaan ada dalam setiap 

relasi sosial, oleh karena itu kekuasaan tidak terpusat atau dimiliki, tetapi tersebar 

bukan karena kekuasaan mencakup segala sesuatu tetapi karena ia datang dari mana 

saja. Relasi dominasi mengandaikan bahwa subjek bawahan memiliki pilihan 

tindakan yang sangat terbatas, dan dia tidak memiliki pilihan lain selain apa yang 

diinginkan kelompok dominan. Sementara itu, relasi kuasa memberikan banyak 

kemungkinan pilihan tindakan. Tingkah laku bukanlah bagaimana tindakan 

seseorang mempengaruhi tindakan orang lain, tetapi adanya tindakan tertentu dapat 

menghadirkan lapangan pilihan tindakan yang sangat terbuka, tetapi ia sendiri yang 

memilih tindakan yang sebenarnya diinginkan oleh negara. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh puang Gella sebagai bagian dari struktur pemerintahan adat 

Karampuang. 

 “kalau ada kegiatan adat mau dilakukan selaluki cerita sama pak desa 

karena pak desa yang tauki kalau masalah administrasi,karna kayak saya ini 

kurang paham kalau masalah begitu, tapi kalau masalah tugas-tugas pada 



 

 

saat acara adat saya yang lebih paham dan pada saat musrenbang lembaga 

adat selalu dilibatkan dalam perencanaan desa kedepannya”.56 

 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa relasi dominasi antara 

kepemimpinan adat Karampuang dengan pemerintah Desa Tompobulu dapat dilihat 

dari kepentingan yang diperjuangkan oleh pemimpin adat Karampuang selalu 

menjadi rujukan oleh pemerintah Desa Tompobulu dalam menyusun maupun 

merumuskan kebijakan yang mereka ambil. Di sisi lain, apabila pemerintahan Desa 

dalam membuat suatu kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, maka 

pemerintah adat maupun masyarakat bertugas untuk menasehati atau membetulkan 

dengan mencari jalan keluar yaitu dengan cara bermusyawarah untuk menyelesai 

persoalan yang terjadi. 

Dari hasil wawancara di atas penulis menarik kesimpulan bahwa pada saat 

penggagas kegiatan lembaga adat selalu melibatkan pemerintah desa dalam hal 

administrasi sedangkan dalam segi teknis lembaga adat yang lebih paham mengenai 

apa-apa saja yang dibutuhkan, juga lembaga adat selalu menjadi prioritas pada saat 

Musyawara Perencanaan Pembangunan (Musrembang) desa. Relasi antara 

kepemimpinan adat dengan pemerintah Desa Tompobulu dalam hal menjalankan 

peran sosialnya yaitu membangun masyarakat yang sejahtera salah satunya adalah 

dengan menjaga dan melestarikan tradisi yang ada. Pemerintah Desa Tompobulu 

sangat mendukung segala bentuk peran dari lembaga adat dalam melestarikan 

tradisi yang ada. 

 

 
56  Puang Galla, Wawancara, Tompobulu, 12 Juli 2022. 



 

 

c. Kekerasan ideologi dan manipulasi  

Kekerasan ideologi dan manipulasi dalam peranan kekuasaan banyak 

bergantung terhadap perkembangan teknologi bagaimana suatu bentuk kekuasaan 

mengkonstruksi pengetahuan dan memanipulasi hal hal yang memungkinkan 

mengancam kekuasaannya. pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa yang 

melibatkan lembaga adat dalam mewujudkan relasi antar keduanya: 

 “Dalam program pelestarian lingkungan desa kami selalu bekerja sama 

dengan lembaga adat, seperti yang kita ketahui kalau lembaga adat juga 

punya aturannya sendiri termasuk cara melestarikan lingkungan seperti 

pelarangan penebangan pohon, maka dari itu kami selalu bekerja sama 

dengan lembaga adat:”57 

 

Hasil wawancara diatas menjelaskan kerja sama antar pemerintah desa 

dengan lembaga adat dalam merealisasikan program desa yaitu upaya melestarikan 

lingkungan di Desa Tompobulu yang melibatkan peran dari lembaga adat. 

d. Dominasi melenyapkan kebebasaan 

Dalam hubungan kekuasaan yang mendominasi berbasis atas dampak 

dihilangkannya kebebasaan atas dominasi yang dilakukan terhadap suatu kelompok 

kekuasaan maupun sebuah individu juga menghadirkan situasi di mana individu 

berada dalam ranah pilihan tindakan. Individu tidak merasa dirinya terpaksa atau 

tidak ada pilihan tindakan yang lain selain apa yang sudah ditentukan oleh 

kelompok dominan, melainkan secara potensial dalam diri subjek terdapat 

 
57  Mustari, Sekretaris Desa, Wawancara, Tompobulu, 13 Juli 2022 



 

 

pengendalian atas praktik hidupnya sesuai dengan kontrol sosial yang dikehendaki 

oleh kepentingan politik dan eksploitasi ekonomi Negara.58 

Dari penjelasan teori di atas yang menjelaskan tentang relasi kekuasaan 

dimana ada tindakan dari individu atau kelompok harus mengambil keputusan yang 

paling ideal terhadap kondisi sosial, selaras dengan itu Kepala Desa Tompobulu 

memberikan penjelasan mengenai tugas pemerintahan desa yang berdampingan 

dengan pemerintahan adat: 

 “sebagai pemerintah desa saya menjalankan pemerintahan ini dengan 

mengadopsi dari kepentingan masyarakat termasuk kepentingan lembaga 

adat yang berada pada wilayah desa saya, namun saya sebagai kepala desa 

tidak berhak mengatur lembaga adat karna mereka memiliki aturannya 

sendiri, kecuali saya diminta untuk membantu lembaga adat”59 

 

Dari penjelasan Kepala Desa diatas dapat disimpulkan bahwa kepala desa 

tetap menjalankan tugasnya sebagai pucuk pimpinan di Desa Tompobulu yang 

berdasarkan kepentingan rakyatnya termasuk lembaga adat yang berada pada 

wilayahnya, namun kepala desa juga tau batasan untuk tidak ikut dalam keputusan 

lembaga adat karna lembaga adat mempunyai aturannya sendiri. 

Informan selanjutnya juga memberikan tanggapan yang mengenai 

Pemerintahan Desa yang berdampingan dengan Lembaga Adat: 

 “Di sini untuk menjalankan pemerintahan desa sangat kompleks karena 

apabila ada kebijakan mengenai lembaga adat harus meminta persetujuan 

Tomatoa sebagai pimpinan lembaga adat dan Tomatoa Pun melakukan 

musyawarah dengan pimpinan adat yang lainnya”.60 

 
58 Abdullah Khozin Af, konsep kekuasaan Michel foucault, Teosofi—Vol.2 No.1, Juni 

2012 
 
59  Asri SE, Kepala Desa, Wawancara, Tompobulu,13 Juli 2022. 

 
60 Marjuni, Pemuda Adat, Wawancara, Tompobulu,12 Juli 2022. 

 



 

 

 

Dari hasil wawancara informan diatas senada dengan penyampain kepala 

Desa Tompobulu tentang dimana Pemerintah Desa dan Lembaga Adat mempunyai 

kekuasaan masing-masing, walaupun dalam lembaga adat berada pada wilayah 

Desa Tompobulu karna Pemerintah Desa memberikan hak terhadap lembaga adat 

dalam menjalankan pemerintahannya sendiri. dominasi yang dijelaskan oleh 

Foucault bahwa dominasi terjadi karena ada kekuasaan yang lebih dominan 

sehingga terjadi asimetris kekuasaan tidak berdampak bagi pemerintahan Adat 

Karampuang maupun Pemerintah Desa Tompobulu karena tidak adanya dominasi 

antar kedua lembaga tersebut. 

2. Relasi kekuasaan  

a. Relasi kekuasaan yang setara 

Setara mengandaikan bahwa hubungan antar subjek berlangsung secara 

paralel atau seimbang. Relasi kuasa yang dimana subjek yang dikuasai memiliki 

ruang tidak terbatas untuk bermanuver atau menentukan pilihan suatu tindakan. 

Relasi kekuasaan yang setara merupakan bentuk relasi kuasa yang stabil, hierarkis, 

mantap, dan sulit dipertahankan.61  

Setara dimaksud di atas adalah bagaimana suatu kelompok tidak ada yang 

lebih dominan dibandingkan dengan kelompok lainnya, sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Kepala Desa Tompobulu tentang tidak adanya kondisi dominasi 

antara lembaga adat karangpuang dengan pemerintahan desa: 

“Dalam pelaksanaan pemerintahan desa saya merasa tidak ada yang 

mendominasi antara lembaga adat dengan pemerintahan desa karena kami 
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memiliki kewenangan masing-masing, walaupun saya sadar bahwa lembaga 

adat itu berada pada wilayah pemerintahan saya.”62 

 

Dari hasil pemaparan informan di atas mengenai tidak adanya dominasi 

yang ada pada lembaga adat dengan pemerintahan desa dikarenakan adanya 

wewenang yang berbeda, Bentuk relasi kekuasaan ini memiliki posisi setara yang 

dibangun atas tindakan subjek yang mengarahkan tindakan satu bentuk kekuasaan 

atau bagaimana kekuasaan bekerja yang saling terbuka dan memberi maafan satu 

sama lain. 

b. Kebebasan adalah dasar dari kekuatan hubungan 

Dalam model ini bentuk relasi kekuasaan lebih dilihat dari bagaimana 

landasan kebebasan sebagai suatu faktor yang membangun kekuatan yang 

memungkinkan suatu hubungan akan bertahan terhadap basis kebebasan tersebut. 

Kebebasan di antara kedua bentuk yang dimaksudkan adalah mempunyai satu 

bentuk aturan masing-masing dalam menjalankan perannya, dalam hal ini 

pemerintahan adat memiliki satu bentuk hukum yang berbeda yaitu hukum 

pabbatang, seperti apa yang dijelaskan dalam hasil wawancara peneliti. 

 “Ini lembaga adat sudah ada jauh sebelum adanya pemerintahan desa tapi 

haruski juga akui bilang masukki di wilayah pemerintah desa tapi itu dalam 

masalah pengurusan administrasi kayak KTP, KK dan lain-lain. Tapi kalau 

bicaraku lembaga adat lain juga peranannya makanya tidak ada yang saling 

mengguasai antara desa dengan lembaga adat dan saling melibatkan jaki 

kalau ada pengambilan keputusan”63 
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Informan diatas menjelaskan bahwa walaupun lembaga adat lebih dahulu 

hadir ketimbang pemerintahan desa namun tidak ada yang mendominasi antara 

keduanya diakibatkan dengan batasan-batasan kekuasaan. Salah satu tokoh 

masyarakat menambahkan bahwa: 

 “sejak dulu saya tidak pernah mendapatkan adanya dominasi antara 

lembaga adat dengan pemerintah desa karena kedua-duanya saling 

membantu apabila ada kegiatan desa maupun ritual adat”.64 

 

Dari pemaparan informan di atas penulis menganalisis bahwa batasan-

batasan kekuasaan adalah kunci yang utama dalam menstabilkan peran kedua 

kekuasaan ini sehingga dominasi dan diskriminasi antar keduanya tidak terjadi, 

dimana lembaga adat mempunyai wilayah kekuasaannya sendiri untuk 

melestarikan adat istiadat yang telah bertumbuh kembang di wilayah tersebut dan 

juga pemerintah desa memiliki wewenang tersendiri dalam mengatur rakyatnya dan 

mencari cara agar supaya masyarakatnya padat hidup sejahtera.  

c. Pemerintahan  

Pemerintahan adalah satu bentuk instrumen dalam berjalannya proses 

demokrasi dalam territorial tertentu dalam hal ini pemerintahan yang membentuk 

sebuah struktur dalam tataran masyarakat, Pemerintahan adalah faktor dasar dalam 

menjalankan hubungan kekuasaan yang didasarkan atas kepentingan bersama dan 

saling membutuhkan satu sama lain. Dalam konteks pemerintahan yang ada di desa 

Tompobulu berbeda dari desa kebanyakan yang berjalan secara bersamaan yaitu 

pemerintahan desa Tompobulu dan pemerintahan adat Karampuang, proses 
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berjalannya pemerintahan ini mempengaruhi interaksi sosial yang berjalan dalam 

desa Tompobulu. Hal ini ditunjukkan bagaimana peran pemerintahan adat yang 

lebih mampu dalam pengorganisiran masyarakat desa Tompobulu dalam kegiatan-

kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti ataupun dalam hal mensosialisasikan 

program yang dijalankan oleh pemerintahan desa Tompobulu. Seperti apa yang 

disampaikan oleh Marjuni. 

”pada dasarnya adat yang telah hadir jauh sebelum pemerintahan desa itu 

maka dari itu tidak heran jika aturan adat itu lebih mengakar dalam 

masyarakat di desa Tompobulu itu ditunjukkan bagaimana masyarakat lebih 

giat terlibat untuk bekerja jika kegiatan yang bersangkutan dengan adat 

Karampuang”.65 

 

Dari hasil wawancara Peneliti menyimpulkan bahwa dalam menjalankan 

pemerintahan di desa tompobulu pemerintah desa dan lembaga adat mempunyai 

hak dalam mengelola pemerintahannya masing-masing dikarenakan adanya 

pengakuan atau legitimate baik yang mempengaruhi bagaimana relasi yang 

terbangun atas dua pemerintahan tersebut baik itu dari lembaga adat maupun 

Kepala Desa itu sendiri. 

C. Peran Pemerintahan Adat Karampuang Di Dalam Demokrasi Lokal Desa 

Tompobulu 

Peran merupakan bagian yang dinamis dalam sebuah kedudukan atau status 

terhadap sesuatu. Apabila sekelompok atau seseorang menjalankan hak dan 

kewajibannya selaras dengan kedudukan atau statusnya, maka secara otomatis 

sekelompok orang atau orang tersebut telah menjalankan perannya, definisi lain 

dari peran adalah konsep yang harus dijalankan individu dalam masyarakat dan 
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meliputi tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang yang merupakan 

perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.  

Dari pemaparan di atas jika ditarik ke dalam peran pemerintahan adat 

karampuang dalam demokrasi di Desa Tompobulu, jelas bahwa sumbangsi lembaga 

adat karampuang sangat membantu proses demokrasi yang berada pada desa 

tompobulu seperti yang dijelaskan oleh Munawir salah satu tokoh masyarakat Desa 

Tompobulu: 

 “di desa ini kalau berbicara perannya lembaga adat pasti ada karena setiap 

ada musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa pasti melibatkan 

lembaga adat”.66 

 

Hubungan atau relasi antara kepemimpinan adat atau dalam hal ini (lembaga 

adat) dengan pemerintah Desa Tompobulu tidak bisa dipisahkan. Ini dapat kita lihat 

dari peran lembaga adat sebagai penyalur dan penampung aspirasi masyarakat. 

Dalam menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat di mana dalam proses 

berjalannya suatu proses penyelenggaraan yang ada di desa, selain kepala desa, 

lembaga adat pun memiliki peran serta andil dalam hal menampung serta 

menyalurkan aspirasi masyarakat mengenai kemajuan desa, serta berbagai 

permasalahan yang erat hubungannya dengan desa. 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam setiap 

permusyawaratan di tingkat Desa selalu melibatkan lembaga adat hal tersebut 

membuktikan bahwa partisipasi yang juga salah satu kandungan dari demokrasi 

telah terpenuhi, asas partisipatif adalah hal dasar dalam demokrasi sehingga apabila 
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partisipasi masyarakat atau kelompok masyarakat telah melakukan partisipasi 

dalam sebuah penentuan kebijakan atau dalam sebuah kegiatan perintah maka itu 

adalah bagian dari demokrasi,  B . Mayo juga menyatakan bahwa demokrasi 

didasari oleh beberapa enam faktor, yakni: 

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat   

yang sedang berubah. 

3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 

4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 

5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity) dalam 

masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, 

serta tingkah laku. 

6. Menjamin tegaknya keadilan.67 

Lebih jelasnya akan dipaparkan bagaimana keenam faktor yang mendasari 

demokrasi ini merepresentasikan peranan lembaga adat karampuang dalam 

demokrasi lokal di Tompobulu: 

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga 

 Penyelesaian perselisihan atau suatu perkara adalah hal yang penting dalam 

kehidupan bernegara agar tidak adanya perpecahan yang terjadi di tengah-tengah 

masyarakat. Penyelesain perkara dapat dilakukan dengan secara kelembagaan atau 

secara hukum positif dalam hal ini negara telah memfasilitasi segala bentuk 
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penyelesain perkara untuk menstabilkan dan mensejahterakan masyarakat, namun 

disisi lain juga terdapat penyelesaian perkara yang ditempuh secara kekeluargaan 

atau diselesaikan secara hukum adat atau hukum yang tidak bertentangan dengan 

hukum negara. di Desa Tompobulu misalnya dalam penyelesaian perkara atau 

perselisihan di tengah-tengah masyarakat lembaga adat karampuang memberikan 

fasilitas bagi masyarakat adat untuk dibantu dalam menyelesaikan 

permasalahannya maka tak banyak perkara di desa tompobulu yang diselesaikan di 

meja hukum atau hukum normatif, hal tersebut juga diterangkan oleh Puang Gella 

selaku Tokoh adat Karampuang: 

“Di sini dalam wilayah adat karampuang jarang sekali ada kasus yang 

sampai ke kantor polisi karena lembaga adat menyediakan musyawarah bagi 

masyarakat adat yang berselisih atau melakukan pelanggaran hukum adat 

maupun hukum negara dan juga masyarakat lebih mudah di akses makanya 

masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkaranya di lembaga adat. 

contohnya apabila terjadi sengketa tanah lembaga adat akan melakukan 

musyawarah dan memanggil orang yang bersangkutan dan pemanggil para 

saksi”68 

 

 Pendapat diatas membuktikan bahwa lembaga adat memiliki peran penting 

dalam membantu pemerintah dalam penyelesaian perkara di masyarakat, hal 

tersebut juga dikuatkan oleh Pemuda Adat yang berpendapat bahwa: 

 

“Lembaga adat sangat membantu masyarakat dalam penyelesaian perkara 

di desa ini maka saya sebagai pemuda adat sangat bersyukur atas tetap 

bertahannya pemerintahan adat sampai sekarang tersebut karena jarang 

sekali ada perkara yang sampai kemeja hukum negara sebab penduduk 

tompobulu itu sangat kental hukum adatnya yang dikenal penduduk sini 

hukum pabbatang”.69 
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 Berkaitan dengan penyelesaian konflik di dalam masyarakat lembaga adat 

maupun pemerintah desa turut ikut serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan 

yang ada, dengan cara musyawarah bersama. Lembaga adat dalam hal ini 

pemangku adat berperan sebagai juru damai sangat diperlukan. Pemangku adat 

memiliki tugas untuk mendamaikan, menjelaskan, serta menggembirakan 

masyarakat adat. Salah satu yang menjadi bukti di mana peran lembaga adat harus 

dapat mengontrol semua gejala atau permasalahan yang terjadi di masyarakat. Hal 

ini dapat kita lihat bahwa lembaga adat sebagai hakim serta penegak di setiap 

konflik yang ada di dalam masyarakat. Di dalam mendamaikan konflik yang terjadi 

diadakan musyawarah baik itu pemangku adat serta masyarakat yang berkonflik. 

 Dari kedua hasil wawancara di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa 

masyarakat Desa Tompobulu lebih memilih menyelesaikan perkara di lembaga adat 

karena merasa lebih mudah diakses dan juga cara penyelesaiannya juga adil, 

penyelesaian perkara di lembaga adat sangat membantu masyarakat untuk 

penyelesaian perkara dan juga dari hal tersebut Pemerintah Desa secara otomatis 

terbantu karena penjaminan kesejahteraan masyarakatnya juga terbantu, selaras 

dengan faktor utama di atas yang dijelaskan oleh B. Maya bahwa  Menyelesaikan 

perselisihan dengan damai adalah salah satu faktor dasar dari demokrasi. 

2. Menjamin terselenggaranya perubahan dengan damai dalam masyarakat yang 

sedang mengalami perubahan 

 Perubahan kepemimpinan atau model pemerintahan dalam demokrasi 

adalah hal yang lumrah karena penjaminan perbedaan pendapat dan pandangan 



 

 

ideologi maka tak jarang model pemerintahan berubah-ubah ketika pemimpinnya 

juga berganti, maka dari itu B. Mayo menyebutkan bahwa salah satu dasar 

demokrasi adalah adanya penjaminan dalam perubahan yang damai dalam 

masyarakat yang mengalami perubahan tersebut harus mendapatkan jaminan 

keamanan dan jaminan kesejahteraan. Di Desa Tompobulu juga adalah salah satu 

desa yang sudah pasti telah mengalami banyak perubahan yang seperti dijelaskan 

di atas atas, dari hal tersebut lembaga adat Karangpuang membantu Pemerintahan 

Desa untuk tidak larut dalam perpecahan yang diakibatkan dengan perubahan atau 

pergantian Kepala Desa. Hal tersebut juga di tegaskan oleh Puang Gella sebagai 

salah satu Pemangku Adat: 

“Kami selalu melakukan a’bahang atau musyawara dengan Kepala Desa, 

BPD dan perangkat desa lainnya, pada saat musyawara di situ maki cari 

jalan tengahnya bagaimana cara menyelesaikan perkara-perkara yang ada 

pada lingkungan adat dan lingkungan desa termasuk permasalahan kalau 

ada kelompok atau orang yang masih tidak terima apabila ada calonnya 

tidak terpilih”.70 

 

 Dari hasil wawancara di atas membuktikan bahwa peran lembaga adat 

sangat membantu pemerintah dalam mengatasi perpecahan yang terjadi di tengah-

tengah masyarakat. Rustam sebagai Kepala Dusun juga menguatkan pendapat di 

atas, yang berpendapat sebagai berikut: 

“Dalam musyawarah lembaga adat saya juga selalu dilibatkan maka dari itu 

saya paham bagaimana kita menyatukan perbedaan pendapat yang terjadi 

setelah pemilihan dan pada musyawarah itu kita membahas bagaimana cara 

mengatasi hal tersebut”71 
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 Dari kedua hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Lembaga Adat juga ikut andil dalam setiap permasalahan yang terjadi di tengah-

tengah masyarakat termasuk dalam penyatuan pandangan pada saat terjadinya 

perubahan kepemimpinan di tingkat desa hal tersebut dilakukan dengan a’bahang 

atau musyawarah yang dilakukan bersama perangkat desa dan tokoh masyarakat 

agar perpecahan yang terjadi dapat teratasi dengan baik, maka dari itu apa yang 

dikatakan oleh B. Mayo mengenai penjaminan perubahan terhadap masyarakat 

yang mengalami perubahan harus mendapatkan penjaminan telah dilakukan oleh 

Pemerintah Desa Tompobulu yang tidak lepas dari peran Lembaga Adat 

Karampuang. 

3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur 

 Pergantian pemimpin adalah hal yang sering terjadi pada negara demokrasi, 

pergantian pemimpin tersebut menjamin bahwa setiap warga negara bisa menjadi 

pemimpin di tingkat nasional maupun di tingkat bawah, namun dengan hal tersebut 

kerap kali menimbulkan perpecahan akibat pergantian pemimpin tersebut maka dari 

itu negara harus menjamin keamanan pemimpin yang telah terpilih dan juga 

masyarakat yang mengalami perpecahan akibat pergantian kepemimpinan tersebut, 

maka dari itu untuk melakukan pergantian pemimpin khususnya di suatu Desa 

haruslah dengan cara yang teratur. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang 

Pemilihan Kepala Desa menjelaskan hal-hal yang dilarang dalam proses kampanye 

Kepala Desa yang bisa mengakibatkan perpecahan, antara lain: 



 

 

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang 

lain. 

d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat. 

e. mengganggu ketertiban umum. 

f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan 

kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/ atau Calon 

yang lain. 

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon. 

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. 

i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari 

gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan. 

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta 

Kampanye.72 

 Inilah hal-hal yang dilarang oleh calon Kepala Desa pada saat melakukan 

kampanye agar terwujudnya pergantian kepemimpinan yang damai seperti yang 

dijelaskan oleh B. Mayo bahwa penyelenggaraan pergantian pemimpin haruslah 

dengan cara teratur, di Desa Tompobulu juga menerapkan hal tersebut yang dibantu 
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oleh Lembaga Adat Karampuang, hal tersebut dijelaskan oleh Kadir sebagai salah 

satu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mengatakan bahwa: 

“Pada saat pemilihan Kepala Desa tentu kami mengharapkan pemilihan 

tersebut berlangsung dengan damai agar tidak terjadi kekacauan maka dari 

itu kita menerapkan apa yang diatur dalam peraturan pemilihan Kepala 

Desa, contohnya melarang kepada calon untuk menyajikan suatu barang 

kepada pelih dan mengancam pemilih dan kalau berbicara perannya 

lembaga adat dalam hal tersebut pasti ada karna lembaga adat memiliki 

struktur lembaga adat yang orang-orangnya adalah orang yang berpengaruh 

di Desa makanya kami selalu bersosialisasi dengan mereka dan meminta 

arahannya”73 

 

 Dari hasil wawancara di atas membuktikan bahwa peran dari Lembaga Adat 

dalam menyukseskan pemilihan kepala Desa cukup besar dengan kerjasama yang 

dilakukan oleh Aparat Desa itu sendiri. Musriadi sebagai Tokoh Masyarakat juga 

menambahkan bahwa:  

“Peran Lembaga Adat dalam menyukseskan Pemilihan Kepala Desa cukup 

besar karena masyarakat di sini masih sangat mendengarkan petuah dari 

Tokoh-tokoh adat, makanya Pemerintah Desa selalu menjalin kerja sama 

dengan para Tokoh adat”74 

 

 Dari hasil kedua wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses 

pergantian kepemimpinan kepala desa yang damai tidak terlepas dari peran 

Lembaga Adat yang selalu diminta untuk bersosialisasi dengan masyarakat agar 

proses pemilihan Kepala Desa bisa berlangsung dengan damai. 

4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum 

 Kekerasan dalam artian sempit melingkupi beberapa hal seperti 

penyerangan, penghancuran  dalam bentuk fisik yang dilakukan oleh individu 
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ataupun kelompok, tapi pada hal lain kekerasan bisa dalam bentuk yang lebih 

kompleks terhadap sesuatu hal yang tidak sesederhana dengan apa yang dilihat 

seperti bersikap rasis terhadap individu adat kelompok-kelompok minoritas. Dalam 

konteks pemerintahan desa Tompobulu yang melingkupi lembaga Adat 

karampuang sebagai suatu kelompok masyarakat yang memiliki peran penting 

dalam meminimalisir terjadinya kekerasan fisik maupun nonfisik dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

“didalam menjalankan peranan masing-masing lembaga dalam wilayah 

tompobulu ini baik desa maupun adat tidak saling menjatuhkan satu sama 

lain dikarenakan adanya keterikatan yang kuat jika terjadi konflik akan 

segera diredam jika ada tanda-tanda terjadinya konflik semuanya bersatu 

atas dasar kemanusiaan yang hidup dalam wilayah yang sama”75 

   

 Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga adalah 

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 

bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya. 

5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity) dalam 

masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, 

serta tingkah laku 

Dalam ruang lingkup masyarakat ada berbagai macam hal yang dapat kita 

temui soal bagaimana kepentingan-kepentingan itu terbangun, perbedaan pendapat 

lah yang membuat demokrasi bisa berjalan dengan baik karena apabila tidak adanya 
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perbedaan pendapat maka yang terjadi tidak adanya pendapat yang menjadi 

pembanding satu sama lain, serta tingkah laku yang berbeda-beda disini konsep 

demokrasi sebagai suatu bentuk sistem penyatuan ditengah masyarakat yang 

beraneka ragam itu hadir dan juga melahirkan satu bentuk hak yang sama dan 

berlaku secara universal pada masyarakat dalam teritorial adat Karampuang seperti 

yang dijelaskan oleh Puang Gella, sebagai berikut: 

“Kita ketahui bersama bahwa perbedaan pendapat itu biasa terjadi yang 

salah itu kalau berbeda pendapat orang baru tidak mau menerima masukan 

atau pendapatnaji mau mau dengar dan kalau ada masalah seperti ini saya 

juga sebagai Gella selalu memberikan masukan bahwa wajar kalau ada 

perbedaan pendapat tapi yang kita harus sadari kalau perbedaan itu yang 

membuat kita lebih indah jangan jadikan perbedaan itu sebagai masalah 

yang akhirnya membuat perpecahan”.76 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran lembaga adat 

dalam mengatasi perpecahan yang terjadi karena perbedaan pendapat, argumentasi 

dari Puang Gella juga dikuatkan oleh argumentasi Kadir sebagai Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) yang berpendapat sebagai berikut: 

“perannya Lembaga Adat dalam menyatukan masyarakat jika terjadi 

perbedaan pendapat sangat membantu proses berjalannya demokrasi di desa 

ini, misalnya ada orang yang berseteru jika terjadi perbedaan pendapat itu 

akan dinasehati oleh Lembaga Adat walaupun hal seperti ini jarang 

terjadi”.77 

 

Dari kedua hasil wawancara di atas bahwa keberagaman yang terjadi adalah 

konsekuensi dari demokrasi dan hal itulah yang membuat demokrasi menjadi indah 

dan berwarna. Keanekaragaman pendapat yang terjadi di Desa Tompobulu adalah 
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bukti bahwa proses demokrasi di desa tersebut berkembanvg dengan secara alami 

maka dari itu dinamika demokrasi juga tak luput dari kontestasi yang telah terjadi 

misalnya keberagaman pendapat yang membuat proses demokrasi semakin 

berdinamika namun hal tersebut tak lantas menjadikan perbedaan itu menjadi 

sebuah permasalahan apa lagi menjadi sebuah perpecahan.   

6. Menjamin tegaknya keadilan 

Cerminan dalam proses demokrasi yang baik dalam berjalannya 

pemerintahan dilihat dari bagaimana masyarakat menerima perbedaan pendapat, 

kepentingan, serta tingkah laku dalam masyarakat. Jika kita kembali melihat 

bagaimana proses demokrasi berjalan di indonesia sebenarnya telah dimiliki sistem 

demokrasi sendiri, Mohammad Hatta menyatakan bahwa di desa-desa sistem 

demokratis masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian dari adat istiadat yang hakiki, 

Pada sistem kepemilikan tanah yang komunal. Seperti apa yang dijelaskan oleh 

Puang Gella sebagai pemangku adat yang bertugas mengurusi kesejahteraan 

masyarakat adat karampuang sebagai berikut. 

”Dalam kawasan adat karampuang itu ada namanya Galung Arajang Arung 

ini pengolahan lahannya hak penuhnya Tomatoa, kedua ada Galung Hara-

hara yang pengolahan lahannya dikerja oleh keluarga dari pemangku adat 

dan Galung Accapengngeng nah Galung Accapengngeng ini yang jadi lahan 

diperuntukkan kepada orang miskin serta mereka yang kesusahan, orang 

yang terkena bencana, orang yang terlilit utang”78 

 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam rangka 

mewujudkan keadilan ekonomi di Desa Tompobulu Lembaga Adat Karangpuang 

memiliki peran yang sangat penting dengan cara memanfaatkan tanah garapan adat 
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atau tanah yang dikelola oleh Tomatoa sebagai kepala adat sebagai sumber bahan 

pangan yang akan diberikan oleh masyarakat apabila ada masyarakat yang kurang 

dalam sektor perekonomian, pernyataan dari Puang Gella juga dikuatkan oleh Toni 

sebagai Kepala Dusun Karampuang yang berpendapat sebagai berikut: 

“Tanah garapan adat yang dikelola oleh Tomatoa selain sebagai tanah untuk 

kebutuhan Tomatoa disisi lain tanah adat terbuat sering kali dikelola oleh 

masyarakat yang kurang sehingga bisa menutupi kebutuhan sehari-

harinya”79 

 

 Dari kedua argumen kedua informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

peran lembaga ada dalam melihat keberagaman corak ekonomi dalam kawasan adat 

Karampuang telah terjadi dari waktu yang terlampau sudah cukup lama sebelum 

sistem demokrasi itu dikenal oleh masyarakat, ada pengolahan secara komunal atas 

dasar pensejahteraan masyarakat adat karampuang dan hal tersebut membuktikan 

peranan Lembaga adat dalam keadilan ekonomi yang harus didapatkan oleh 

masyarakat di Desa Tompobulu khususnya masyarakat Adat Karampuang. 

 Peran Lembaga adat dalam keberlangsungan proses demokrasi di Desa 

Tompobulu seperti yang dipaparkan di atas dan disandingkan oleh teori dari B. 

Mayo yang menggunakan enam prinsip dasar demokrasi antara lain: yang pertama, 

peran Lembaga adat dalam penyelesaian perselisihan sangat membantu Aparatur 

Desa sehingga jarang sekali kasus sengketa atau tindak pidana yang sampai ke meja 

hukum, kedua penjaminan terselenggaranya perubahan secara damai di Desa 

Tompobulu Lembaga Adat juga mengambil peran dalam situasi perubahan yang 

dinamis di Desa Tompobulu sehingga perubahan tersebut dapat terkendali, yang 

 
79 Toni, Kepala Dusun Karangpuang, wawancara,12 Juli 2022. 



 

 

ketiga penyelenggaraan pergantian pemimpin yang teratur Lembaga Adat juga 

mengambil peran sehingga pergantian pemimpin dapat berlangsung dengan damai, 

yang keempat membatasi kekerasan sampai minimum juga Lembaga adat 

mengambil peran di dalamnya sehingga kekerasan yang terjadi di Desa Tompobulu 

dapat dikendalikan,  yang kelima pengakuan keanekaragaman yang terjadi di Desa 

Tompobulu Lembaga adat selalu menghimbau bahwa perbedaan dalam demokrasi 

itu adalah sebuah hal yang wajar maka dari itu jangan menjadikan itu sebagai 

landasan perpecahan, dan yang terakhir adalah penjaminan keadilan yang dilakukan 

oleh Lembaga Adat di Desa Tompobulu juga sangat menarik dimana lembaga adat 

memberikan fasilitas bagi masyarakat memiliki kekurangan ekonomi agar dapat 

menutupi kebutuhan nya.  

 Dari keenam faktor tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa peran 

Lembaga adat dalam keberlangsungan proses demokrasi di Desa Tompobulu 

sangatlah besar sehingga pemerintah desa pun merasa sangat terbantu dalam segala 

aspek yang berhubungan dengan masalah sosial budaya dan tentunya juga 

keberlangsungan proses demokrasi yang ada di desa Tompobulu. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian dari rumusan masalah yang pertama dapat 

disimpulkan bahwa relasi pemerintahan Desa Tompobulu dan pemerintahan 

Adat karampuang kecamatan Bulupoddo kabupaten Sinjai terjalin dengan sangat 

baik. Meskipun dalam beberapa hal penting dalam berjalannya sistem di antara 

kedua bentuk pemerintahan ini pemerintahan adat lebih dominan dalam 

pengambilan keputusan seperti dalam penegakan hukum dalam wilayah desa 

tompobulu yang dilandaskan atas hukum adat pabbatang, hukum pertama yang 

utama dan benar-benar hidup dalam kesadaran jiwa dan raga warga masyarakat 

Karampuang yang tercermin dalam aktivitas dan tindakan mereka dalam adat 

istiadat dan sosial budaya mereka dan tidak bertentangan dengan kepentingan 

masyarakat luas. 

Dibuktikan dengan berjalannya kedua bentuk pemerintahan sampai hari 

ini secara harmonis dan sebagai penampung aspirasi dari masyarakat yang 

berada dalam teritorial pemerintahan yang berjalan dengan cara masita-sita atau 

bermusyawarah antara pemerintahan desa dan juga dari pemerintahan adat, 

disini lembaga adat yang merupakan satu bentuk pemerintahan yang lebih 

mengakar dalam masyarakat Tompobulu juga sebagai juru damai. Dibuktikan 

dengan besarnya peran lembaga adat dalam penegakan setiap konflik yang 

terjadi dalam masyarakat. 



 

 

2. Bentuk dari bagaimana proses demokrasi yang ada di desa Tompobulu yang 

dijalankan oleh pemerintahan adat adalah bagaimana Pemberdayaan 

masyarakat, dibuktikan dengan adanya pembagian tanah yang diperuntukkan 

untuk masyarakat miskin untuk dikelola agar dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat, disisi lain juga bagaimana pihak pemerintahan desa dan adat dalam 

menjaga kelestarian budaya melakukan satu bentuk kerja sama seperti pelatihan 

massikkiri dan pelatihan makkatte sebagai salah satu contoh pelestarian adat 

yang juga menjadi tanggung jawab pemerintahan administratif atau dalam hal 

ini pemerintahan desa Tompobulu. 

 Sistem yang demokratis dibuktikan dengan setiap kegiatan pemerintahan 

Desa ataupun lembaga adat selalu melibatkan antara keduanya seperti secara 

bersama-sama memberikan arahan kepada masyarakat untuk menjaga budaya 

yang ada dan lembaga adat membantu pemerintahan Desa dalam mengatur 

kehidupan sosial dalam masyarakat Desa Tompobulu seperti mengatasi konflik 

karena kinerja pemangku adat yang tanpa pamrih dalam menjalankan aturan-

aturan yang berlaku. 
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B.Implikasi penelitian 

1. Secara teoritis, dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan kajian soal relasi dan demokrasi dalam jurusan ilmu politik, serta 

memberikan pemahaman tentang perkembangan disiplin ilmu politik, penelitian ini 

memaparkan bagaimana relasi yang terjadi antara dua bentuk pemerintahan yang 

berjalan dengan hubungan yang harmonis dalam menjalankan sistem demokrasi 

pada satu teritorial pemerintahan yaitu desa Tompobulu. Dalam penelitian ini 

bagaimana melihat peran penting dari kedua bentuk pemerintahan tersebut berjalan 

untuk mensejahterakan masyarakat Tompobulu dengan sistem demokrasi 

2.  Implikasi praktis, penelitian ini mampu memberikan gambaran bagaimana 

sebuah lembaga adat dan pemerintahan desa ini sama sama berjalan dengan 

kesadaran dalam masyarakat secara umum soal pentingnya proses musyawarah 

yang demokratis agar meminimalisir terjadinya konflik demi terwujudnya 

masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. 
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Keterangan: Wawancara Bersama Munawir (tokoh masyarakat)

 

 

Keterangan : Wawancara bersama Mangga (puang Gella)
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