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Abstrak 

Permasalahan pokok yang diulas dalam riset ini adalah bagaimana sejarah 
ketemakakaan di Luwu serta perannya dalam merawat tradisi dan membangun 
masyarakat di era modernisasi melalui pola-pola kepemimpinan tradisional. Alasan 
utama penulis melakukan riset terkait dengan ketemakakaan di Luwu karena 
keunikannya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan adat sehingga 
eksistensinya sangat dibutuhkan masyarakat. Melibatkan diri secara langsung dan 
menjadi bagian dari masyarakat adat guna mengetahui peran to makaka dalam 
menangani dan menyelesaikan persoalan dalam masyarakat. Beberapa peneliti 
terdahulu telah melakukan riset tentang masyarakat adat antara lain: Safril Mubah, 
2011 tema “Strategi Meningkatkan Daya Tahan Budaya Lokal dalam Menghadapi 
Arus Globalisasi” Pawennari Hijjang, 2005 “Pasang dan Kepemimpinan Ammatoa: 
Memahami Kembali Sistem Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Adat dalam 
Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Kajang Sulawesi Selatan” Karena penelitian 
ini jenisnya kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografi, maka sumber datanya 
adalah primer dan sekunder yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Informannya adalah to makaka, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan 
masyarakat biasa (pelaku dan penikmat budaya).  Kedepannya penelitian ini dapat 
menjadi acuan bagi peneliti berikutnya yang melakukan penelitian serupa, motivasi 
bagi masyarakat agar senantiasa merawa tradisi dan budaya lokalnya, serta menjadi 
sumber pengetahuan baru sebab dari kegiatan ini peneliti menemukan banyak 
pengetahuan baru, sembari menjadi motivasi untuk melakukan penelitian lanjutan 
yang lebih mendalam terkait dengan ketomakakaan dan perannya dalam merawat 
tradisi dan membangun masyarakat di era globalisasi. 
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A. Pendahuluan 

 

Sulawesi Selatan merupakan sebuah provinsi di belahan Timur Indonesia 
yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi. Sulawesi Selatan dihuni empat suku 
terbesar yakni Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Sedangkan suku-suku lainnya 
adalah pendatang atau transmigrasi dari berbagai pulau di Indonesia seperti Pulau 
Jawa, Lombok, Bali, dan pulau-pulau lainnya. Di Sulawesi Selatan terdapat 
beberapa kerajaan yang memiliki kekuatan dan sangat berpengaruh pada zamannya 
seperti kerajaan Gowa/Tallo, Bone, dan kedatuan/pajun ri Luwu. 

Luwu sebelum terbentuk menjadi sebuah kedatuan/pajung/Kerajaan, 
masyarakat Luwu memiliki kepercayaan/keyakinan bahwa penghuni pertama di 
muka bumi dikenal dengan nama Bumi Sawerigading dan periode ini disebut 
dengan periode La Galigo. Periode La Galigo di tandai dengan kepercayaan 
masyarakat bahwa segala nilai-nilai kebenaran yang berlaku dalam masyarakat 
ditentukan oleh dewa. 

Berakhirnya periode La Galigo ditandai dengan kembalinya para dewa ke 
lengit, tangga yang menghubungkan bumi dan langit diangkat, maka terjadilah 
kekacauan yang hebat dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan. 
Kekacauan/huru-hara yang terjadi digambarkan/dianalogikan dengan istilah sianre 
balei taue (manusia saling memangsa satu sama lain bagaikan ikan besar memangsa 
ikan kecil). Kekacauan dan huru hara dipadamkan oleh sosok Tomanurung (orang 
yang turun) Beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang melukiskan kepemimpinan 
tomanurung seperti; tomanurung di Gowa, Bone, Soppeng, dan tomanurung di 
Luwu. Kebenaran tidak harus berakar dari Tomanurung, tapi kebenaran bisa lahir 
dari hasil kesepakatan antara masyarakat dengan penguasa yang berkuasa. Periode 
tomanurung (periode lontara) menjadi awal terbentuknya kebudayaan atau kearifan 
lokal masyarakat Sulawesi Selatan yang bersumber dari nilai-nilai pangangadereng   

Di Sulawesi Selatan pada abad ke XVI hingga XVII ada tiga kerajaan besar 
yang memiliki pengaruh luas baik di bidang politik maupun agama. Ketiga kerajaan 
tersebut memiliki gelar yang berbeda tetapi  derajat/kedudukan sama tingginya 
yakni pajung ri Luwu (kedatuan/kerajaan Luwu), SombaE ri Gowa (Kerajaan 
Gowa), dan Mangkau ri Bone (Kerajaan Bone). 

Luwu sebelum menerima Islam diklaim sebagai kerajaan tertua, terbesar 
dan terluas di Sulawesi Selatan. Wilayah kekuasaannya mencakup tana Toraja, 
Kolaka, dan Poso. Luwu ketika itu dipimpin oleh seorang raja yang disebut pajung 
atau datu, sehingga dikenal dengan istilah kedatuan Luwu. Pajung atau datu 
menjalankan kekuasaan dengan pola-pola tradisional. Meskipun sistem kekuasaan 
terbilang tradisional, namun strukturnya menggambarkan model-model demokrasi.  

 Demokrasi merupakan cara paling strategis digunakan untuk memilih 
pemimpin. Pemimpin yang dipilih harus memiliki kemampuan dan loyalitas 
memimpin masyarakat. Loyalitas dilihat dan dinilai secara langsung sehingga 
rakyat mengetahui betul siapa yang dipilih. Tujuannya untuk rakyat sebagaimana 
pemerintahan demokrasi yang diterapkan sebagian besar negara di dunia pada era 
modern. Karena wilayah kekuasaannya yang sangat luas, maka pajung atau datu 
Luwu ketika itu membagi wilayah menjadi tiga bagian secara garis besar dan 
masing-masing dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut dengan maddika dan 
makole. Ketiga wilayah tersebut yakni madikka Ponrang, madikka Bua, dan makole 
Baebunta. Mereka ini merupakan perpanjangan tangan dari pajung atau datu dalam 
menjalankan pemerintahannya di daerah. Ketiga pemimpin tersebut dikenal dengan 
istilah ade’ telluE, (Iriani, 2017). 
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Sistem pemerintahan tradisional tidak serta merta menghilang dan 
ditinggalkan begitu saja seiring dengan hadirnya era baru yang dikenal dengan era 
globalisasi dan modernisasi. Tidak bisa dipungkiri jika sebagian nilai-nilai 
kesakralan moral, kejujuran, etika, ketegasan, kesesuaian antara lisan dengan 
perbuatan, dan keadilan sebagai inti dari kearifan, secara pelan-pelan sudah mulai 
memudar karena kecenderungan generasi-generasi muda untuk mengikuti 
perkembangan globalisasi dan modernisasi. Kecenderungan generasi muda 
mengikuti gaya hidup modern dan mengabaikan nilai-nilai kearifan, namun tidak 
demikian dengan sebagian kawasan yang tetap bertahan melestarikan kearifan 
lokalnya meskipun segelintir masyarakat menganggapnya sebagai tantangan. 
Hadirnya era baru (modernisasi) menambah, memperindah, dan memperkaya nilai-
nilai kearifan sehingga sangat efektif diterapkan untuk membangun masyarakat 
madani yang kompleks.         

Kemunculan era baru tidak membuat pemerintahan tradisional di Luwu 
berhenti, mengabaikan dan meninggalkan kearifan-kearifannya. Meskipun di 
hadapannya terdapat rintangan-rintangan yang tidak berbanding lurus dengan nilai-
nilai kearifan yang telah ada sejak zaman dahulu kala. Hingga sekarang ini di Luwu 
masih mengenal sistem pemerintahan tradisional yang berpusat di beberapa tempat 
yakni maddika Ponrang (di Ponrang), maddika Bua (di kecamatan Bua), makole 
Baebunta (di kecamatan Baebunta), dan tomakaka di kecamatan Masamba 
kabupaten Luwu Utara. 

Nilai-nilai kearifan yang pada intinya mengatur tatanan hidup masyarakat 
sehingga menjadi lebih teratur dan terarah, sangatlah penting untuk dilestarikan dan 
dipertahankan agar tidak punah. Globalisasi dan modernisasi bukanlah sebuah 
ancaman terhadap kepunahan nilai-nilai kearifan lokal yang merupakan identitas 
etnis serta bagian dari jati diri bangsa Indonesi. Menyadari hal tersebut, lembaga 
adat, pihak pemerintah daerah, termasuk masyarakat setempat harus memiliki 
strategi agar nilai-nilai kearifan lokal yang merupakan warisan leluhur tetap hidup 
dalam masyarakat. Para pelaku budaya lokal jangan lengah dan terlena karena dapat 
membawa dampak negatif yang akan merusak budaya bangsa. Menolak globalisasi 
dan modernisasi bukanlah pilihan yang tepat, karena sama halnya menolak 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, yang dibutuhkan 
adalah sebuah strategi untuk meningkatkan daya tahan budaya lokal dalam 
menghadapi berbagai tantangannya.  

Masyarakat adat yang satu ini termasuk masyarakat yang konsisten terhadap 
nilai-nilai kearifan yang diwariskan oleh leluhurnya. Namun, kehadiran globalisasi 
dan modernisasi membawa perubahan dari masyarakat tradisional dan tertutup 
menjadi masyarakat yang lebih terbuka, nilai-nilai kesakralan sudah mulai 
memudar, tutur sapa yang santun dalam berkomunikasi tergeser oleh teknologi 
komunikasi, dan masih banyak lagi identitas-identitas lokal yang mulai hilang 
kesakralannya. Hal tersebut ditandai dengan adanya pergaulan bebas di kalangan 
muda-mudi seakan-akan tidak ada lagi aturan yang mengikat. Hal inilah yang 
membuat peneliti merasa tertarik untuk mengetahui secara mendalam terkait 
dengan dekadensi dan memudarnya nilai-nilai kearifan yang terjadi di kalangan 
masyarakat adat Kabupaten Luwu Utara. 
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B. Metode 

 

Riset ini mengulas tentang peran to makaka dalam merawat tradisi dan 
membangun masyarakat di era globalisasi dengan pola kepemimpinan tradisional 
yang berlokasi di Desa Sepakat Kabupaten Luwu Utara. Waktu penelitian dimulai 
dari tanggal 6-8 September 2024. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif dengan pendekatan etnografi. Etnografi berarti “pelukisan tantang 
bangsa-bangsa” (Koentjaraningrat, 2015:9). Etnografi merupakan pekerjaan yang 
bermaksud untuk mendeskripsikan suatu kebudayaan, yang tujuan utamanya adalah 
untuk memahami suatu pandangan hidup dan sudut pandang penduduk asli, 
sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski, bahwa tujuan 
etnografi adalah “memahami sudut pandang penduduk asli, hubungannya dengan 
kehidupan, untuk mendapatkan pandangannya mengenai dunianya”. Oleh karena 
itu, penelitian etnografi melibatkan aktivitas belajar mengenai dunia orang yang 
berbeda cara berbicara, berpikir, bertindak, dan cara memandang atau melihat 
sesuatu. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa etnografi tidak hanya sekedar 
mempelajari masyarakat tetapi dengan etnografi kita dapat belajar dari sekelompok 
masyarakat (Spradley, 2006:3).Data didapatkan dari sumber primer dan sekunder. 
Sumber primer pada riset ini adalah to makaka (ketua lembaga adat), tokoh 
masyarakat, dan sebagian masyarakat (pelaku budaya). Sedangkan sumber 
sekunder diperoleh melalui hasil riset terdahulu, artikel, dan sumber-sumber lain 
yang mendukung. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan melalui tahapan-tahapan 
antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 

 

C. Hasil Penelitian 

 

1. To Makaka dalam Sejarah Kedatuan/Kerajaan/Pajung ri Luwu 

Berbicara tentang awal mula atau asal usul sistem kepemimpinan 
tradisional berbasis tradisi, erat kaitannya dengan sejarah terbentuknya suatu 
komunitas atau sekelompok masyarakat. Mengkaji lebih dalam terkait dengan 
awal munculnya sistem kepemimpinan tradisonal (ketemakakaan di Luwu) 
berarti menelusuri kembali jejak-jejak kedatuan atau masa kekuasaan datu 
atau pajung Luwu. 

“Sistem ketemakakaan di Luwu seiring dengan terbentuknya 
kedatuan/pajung Luwu. Karena Kerajaan Luwu ketika itu sangatlah luas 
maka pajun atau datu mengangkat perwakilannya di beberapa daerah seperti 
di Buah diangkat maddika Buah, maddika Ponrang, dan makole Baebunta. 
Makole Baebunta membawahi to makaka Masamba, to makaka Masapi, To 
makaka Baliase, To makaka Lampuawa, dan To Makaka Uraso”. 

2. Kaidah Pemilihan To Makaka  

Masyarakat memiliki hak penuh untuk memilih dan menentukan 
pemimpinnya. Seorang pemimpin sebaiknya memiliki kharismatik agar 
masyarakat merasa nyaman dan terlindungi di saat berada di tengah-tengah 
masyarakatnya. Seorang pemimpin/pemangkuh harus mampu megayomi 
masyarakatnya, oleh karena itu kriteria seorang to makaka dipercayakan 
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mampu menyelesaikan persoalan-persoalan dalam masyarakat berdasarkan 
peraturan adat yang berlaku.  

“Pertama-tama musyawarah dan harus dihadiri tokoh masyarakat 
yang terdiri dari tujuh orang (kombong pitu). Setelah itu masing-masing 
memilih siapa diantara mereka yang akan dipilih. Kombong pitu (tujuh orang) 
yang mewakili kampung: Rante Monu, Salu Tolambu, Salu Bomban, Salu 
Balombong, Salu Lindu, Pongo, dan Tanah Kalaena. Ketujuh orang tersebut 
masuk dalam kamar lalu menguncinya. Siapapun yang terpilih di antara 
mereka (suara terbanyak) tidak boleh menolak dengan alasan apapun. Setelah 
terpilih, masyarakat secara sukarela menyumbangkan tenaga dan materinya 
untuk melakukan pesata adat sekaligus mengukuhkan to makaka yang 
terpilih”.  

3. Perkara dan Etika Penyelesaian Menurut Ketetapan Adat yang Berlaku 

a. Perzinahan 

Perzinahan merupakan perbuatan yang melanggar baik adat, negara 
maupun hukum agama. Perzinahan tidak hanya terjadi pada pasangan yang 
belum menikah tetapi terkadang pula dilakukan pasangan yang masing-
masing terikat pernikahan. Pada umumnya kasus perzinahan di masyarakat 
adat Masapi diselesaikan sebagaimana adat yang berlaku:       

“Laki-laki dan perempuan yang berzina baik yang sudah berkeluarga 
maupun yang belum terikat perkawinan pertama-tama keduanya dibawa ke 
rumah aparat kepala desa atau wakilnya, kemudian diselesaikan secara adat 
agar aib tidak tersebat dan terhindar dari amukan keluarga dan masyarakat. 
Sebab apabila yang bersangkutan sudah masuk di rumah aparat desa tidak 
boleh ada lagi yang menghakimi dan barang siapa melanggar akan dikenakan 
sangsi adat”.  

b. Upacara Pernikahan 

Pernikahan merupakan penyatuan kedua insan (laki-laki dan 
perempuan) untuk membina mahligai rumah tangga. Yang diharapkan dari 
mahligai yang terbangun adalah sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dengan 
demikian, berbagai upaya dilakukan untuk meraih hal tersebut sehingga 
kepercayaan masyarakat bahwa melibatkan ritual-ritual adat dapat menambah 
dan meneyempurnakan kesakralan pernikahan. Dalam urusan pernikahan, 
ritual-ritual adat tidak kalah pentingnya dilakukan sebab jika diabaikan akan 
terjadi malapetaka: 

“Pernikahan memang dilakukan secara hukum negara dan hukum 
agama Islam di kampung ini, tapi tetap tidak meninggalkan tradisi juga. 
Sebelum hari pelaksanaan keluarga mempelai perempuan mendudukkan to 
makaka bersama dengan aparat desa dan tokoh masyarakat lainnya terkait 
dengan apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pernikahan 
seperti mattoke’ sampa’. Sampa’ dipasang apabila keluarga yang akan 
melakukan pernikahan siap untuk menyembeli hewan kerbau atau sapi. Hal 
itu tidak diatur dalam agama maupun hukum negara tapi ketentuan adat yang 
berlaku disini”. 

c. Upacara Kematian 

Kematian adalah suatu kepastian yang pasti terjadi pada makhluk 

Tuhan yang bernyawa. Berbicara tentang kematian berarti mengikuti syariat 

yang telah diatur dalam agama. Meskipun demikian, masyarakat tetap 
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menyisipkan ritual sebagai bagian dari penghargaan terakhir dari pihak 

keluarga dan itu diatur oleh adat setempat. 

“Dari segi syarat seperti memandikan, siapa yang memandikan, kain 

kapan, waktu pemakaman, dan aturan-aturan lainnya. Hanya masih ada 

kepercayaan masyarakat tentang keturunan bangsawan atau orang-orang 

yang berpengaruh dalam masyarakat. Biasanya mereka-mereka ini 

diupacarakan sebagaimana adat yang berlaku. Istilah yang digunakan ada dua 

yaitu ipapura dan ma’bongi tallu. Ipapura artinya tidak ada lagi upacara 

malam ketiga, ketujuh, keempat puluh atau keseratus dan hari itu juga 

dipotonkan kerbau atau sapi. Tapi kalau me’bongi tallu malam ketiga baru 

potong sapi/kerbau dan tetap memperingati malam ketujuh, kesepuluh, 

keempatpuluh, ketujuh puluh, dan keseratus”   

 

4. Tantangan dalam Penerapan Hukum Adat di Era Modernisasi 

a. Pertambahan jumlah penduduk 

Laju pertumbuhan jumlah penduduk berjalan begitu cepat, sehingga 

tidak sedikit bangsa di dunia yang menekan jumlah penduduknya dengan 

alasan kesejahteraan masyarakatnya. Indonesia menempati posisi keempat 

penduduk terbanyak di dunia pada tahun 2024 di atasnya ada Amerika, China, 

dan India urutan pertama.    

“Memang jumlah penduduk Masapi sekarang semakin hari semakin 

bertambah. Ada juga pendatang dari beberapa kampung tapi mereka semua 

baik-baik dan mengikuti adat yang berlaku di sini. Sedikit kesulitan dalam 

membina masyarakat di zaman ini terutama generasi muda sudah banyak 

yang melakukan perbuatan yang melanggar adat”.     

b. Kenakalan remaja 

Perubahan sikap remaja yang mengarah kepada perilaku-perilaku 

negatif terjadi di mana-mana. Perilaku-perolaku negatif bertentangan dengan 

agama, hukum negara, ataupun adat. Tidak satupun elemen yang dapat 

menerima tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Dalam kasus-kasus 

tersebut tidak melibatkan tokoh agama dan pemerintah, tetapi lembaga adat 

yang memiliki peran penting untuk melakukan pendekatan-pendekatan 

kepada mereka.   

“Remaja Masapi masih banyak yang suka minum minuman keras dan 

terlibat perkelahian. Tetapi bagusnya mereka kalau dinasehati mereka 

mendengarkan”.   

c. Kemajuan Teknologi Informasi 

Teknologi merupakan bukti kemajuan ilmu pengetahuan manusia 

melalui proses belajar. 
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“Teknologi terutama HP memang bagus kalau digunakan dengan baik 

tapi saya lihat anak-anak sekarang HP digunakan menonton yang tidak 

seharusnya dinonton. Dari hasil menontonnya dia praktik sehingga muda-

mudi banyak yang mau tidak mau harus dinikahkan bahkan ada yang 

sementara sekolah harus menikah karena akibat pergaulan yang salah. 

Perbuatan yang seperti itu bertentangan dengan adat tapi mau tidak mau harus 

diselesaikan secara adat pula”. 

 

 

D. Pembahasan 

 

Membahas tentang sistem ketemakakaan dan kepemimpinan tradisional di 

Tanah Luwu harus diawali dengan zaman kedatuan atau kerajaan di Luwu. 

Mengingat luasnya wilayah kekuasaan Luwu ketika itu mengharuskan 

datu/raja/pajung untuk menugaskan wakilnya sebagai perpanjangan tangan untuk 

memimpin dan mengatur masyarakat yang berada di wilayah kekuasaannya. 

Dengan demikian diangkatlah pemimpin di beberapa wilayah dengan gelar yang 

sedikit berbeda. Ada yang bergelar madikka, makole, dan ada yang bergelar to 

makaka. 

To makaka berarti orang yang dituakan dalam bahasa Luwu. Dituakan 

dalam hal diamanahkan atau dipercayakan untuk menjalankan suatu kepemimpinan 

terkait dengan peraturan -peraturan adat sebagai bagian dari nilai-nilai kearifan 

yang berlaku dalam masyarakat berupa perilaku, kesenian, upacara kematian, 

perkawinan adat, perilaku terhadap alam, dan lain-lain.  

Keberadaan to makaka dari beberapa wilayah di Luwu Utara menempati 

posisi penting dalam pemerintahan sebab taat pada aturan adat berarti taat terhadap 

pemerintah. Tidak bisa dipungkiri jika masih banyak masyarakat yang tetap 

mempertahankan budaya-budaya leluhurnya meskipun hidup di zaman modern, 

oleh sebab itu mereka masih sangat membutuhkan pemimpin atau lembaga adat 

sebagai wadah untuk menuangkan aspirasinya, merawat tradisi, serta melestarikan 

ajaran-ajaran leluhurnya.  

Berbagai sumber sejarah menerangkan Luwu pada abad XVI-XVII 

merupakan Kerajaan/kedatuan/pajung yang terbesar dan terluas di Sulawesi 

Selatan. Dengan demikian raja/datu/pajung mengeluarkan suatu kebijakan untuk 

membagi menjadi tiga bagian masing-masing dipimpin yang dinamakan madikka 

Ponrang, madikka Bua, dan Makole Baebunta. Ketiga kepemimpinan tersebut 

diistilahkan ade’ telluE. Makole Baebunta memberikan mandat untuk mengangkat 

wakil-wakilnya di beberapa daerah di Luwu dengan menggunakan istilah to 

makaka (orang yang dituakan). 

Pemerintahan Kedatuan Luwu, wilayah kekuasaannya sangat luas, sehingga 

secara garis besar wilayah kekuasaan Kedatuan Luwu dibagi atas 3 yang masing-
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masing dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut dengan Ma’dika Ponrang, 

Ma’dika Bua, dan Makole Baebunta. Mereka merupakan perpanjangan tangan dari 

pajung dalam menjalankan pemerintahannya di daerah-daerah. Ketiga pemimpin 

tersebut dikenal dengan istilah ade telluE. Untuk lebih jelasnya struktur 

pemerintahan Kerajaan Luwu pada masa dahulu dapat dilihat pada bagan di bawah 

ini: Datu/Pajung, Kadi, Pakkateni Ade’Pem 

Penetapan/pemilihan wilayah dapat dikategorikan sebagai wilayah adat 

apabila memiliki catatan sejarah. Luwu dalam hal ini wilayah Masapi memiliki 

sejarah panjang terkait dengan ketemakakaan. Dikatakan bahwa sejak 

datu/raja/pajung Luwu membentuk kekuasaannya, sejak itu pula masyarakat 

Masapi telah mengenal sistem kepemimpinan tradisional yang dijalankan to 

makaka. Sepanjang sejarah, tidak pernah terjadi kekosongan ketemakakaan di 

Luwu Utara sebab eksistensinya sangat dibutuhkan masyarakat. Amiruddin sebagai 

to makaka yang kedua puluh lima memimpin masyarakat adat Masapi di Luwu 

utara.  

Bendera putih (kain putih) sebagai simbol dan mengandung makna yang 

luas. Warnah putih dilambangkan sebagai kesucian. Dalam konteks kenegaraan, 

bendera putih bisa mengandung makna perdamaian, netral, kesatuan, integritas 

sebuah negara, serta tanda atau aba-aba untuk mengakhiri konflik yang terjadi 

karena peperangan.  Pada konteks perlombaan atau pertandingan biasanya wasit 

mengibarkan bendera putih mengisyaratkan bahwa sebuah kompetisi akan segera 

diistirahatkan atau dihentikan karena waktunya sudah cukup.  

Bendera atau kain putih dalam konteks ketemakakaan Masapi mengandung 

makna yang berbeda. Berdasarkan penyampaian dari to maka Masapi sendiri, 

bahwa bendera atau kain putih digunakan apabila ada seseorang atau siapapun yang 

bukan warga Masapi berkunjung bertanya/berdiskusi tentang adat-istiadat, maka 

harus ada kain putih/bendera putih sebagai lambang kasamaturusan (kebersamaan) 

sekaligus sebagai lambang penghargaan terhadap tamu-tamu yang hadir.   

Wilayah adat yang disebut dengan istilah kombong pitu (tujuh kampung) 

yakni Rante Monu, Salu Tolambu, Salubomban, Salu Balombon, Salu Lindu, 

Pongo, dan Kalaena. Dahulunya wilayah atau kampung ini dihuni masyarakat 

Masapi yang tunduk dan patuh pada to makaka. Berawal dari kedatangan bangsa 

Hindi Belanda di Sulawesi Selatan sebagai momok yang mengerihkan, memaksa 

masyarakat untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Beberapa kampung yang sudah 

tidak berpenghuni seperti Rante Monu, Salu Lindu, Pongo, Salu Tolambu, dan 

Kalaena. Meskipun secara real sudah tidak berpenghuni, namun dalam 

pemilihan/pengangkatan to maka setiap kampung tersebut diwakilkan masing-

masing tokoh masyarakat. Hal ini menunjukkan jika komitmen yang kuat dalam 

menjaga dan melestarikan kearifan-kearifan lokal patut diapresiasi. Pihak 

pemerintah setempat sebagai mitra kerja dalam membina dan membangun 

masyarakat terutama generasi mudah. Sinergisitas antara lembaga adat dengan 

pihak pemerintah menjadi energi tersendiri bagi masyarakat adat Masapi sebab 

mereka merasa aman/ terlindungi baik sebagai warga negara maupun sebagai 

anggota masyarakat adat.  
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Sebagai bentuk penghargaan/penghormatan masyarakat khususnya para 

generasi mudah terhadap lembaga adat dan pihak pemerintah, apabila ingin 

melakukan suatu kegiatan seperti pertandingan olahraga terlebih dahulu izin kepada 

to makaka dan kepala desa setempat. Dengan demikian, kedua sesepuh tersebut 

bersama-sama memberi dukungan dan mengawasi hingga kegiatan berakhir. 

Beberapa tahun terakhir wilayah Masapi menjadi tuan rumah dalam 

penyelenggaraan olahraga antara desa di Kabupaten Luwu Utara dan selama 

kegiatan berlangsung kondisi aman dan damai. Ini menunjukkan jika pemerintah 

dan lembaga adat setempat dapat dipastikan berhasil membina masyarakat 

khususnya kalangan generasi mudah.  

Batas wilayah adat yang dipimpin oleh to makaka Masapi sekarang ini 

meliputi Pincara, Salu Bomban, Salu Seba, dan Sepakat. Masyarakat yang 

berdomisili di wilayah-wilayah tersebut sadar dengan aturan-aturan adat yang 

berlaku sehingga setiap ingin melaksanakan hajatan berupayah untuk 

menghadirkan to makaka, kepala desa, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya. 

Posisi to makaka di tengah-tengah masyarakat sangatlah penting sehingga dalam 

kegiatan apapun tempat duduk to makaka berada pada posisi paling atas sejajar 

dengan kepala desa. Masyarakat dalam melayani menunjukkan cara-cara adat mulai 

dari cara bertutur, berpakaian, dan perilaku-perilaku lainnya.  

Tatanan adat yang dijalankan masyarakat di wilayah adat Masapi pada 

umumnya sejalan dengan syariat-syariat Islam sehingga masyarakat merasa 

nyaman dalam menjalani kehidupannya. Letak wilayah yang berada di daerah 

pegunungan mendukung masyarakat sebagian besar bekerja sebagai petani ladang. 

Tanahnya yang subur, lahannya yang luas, serta cuacanya yang dingin menjadi daya 

tarik tersendiri bagi siapapun yang berkunjung ke wilayah pegunungan ini terlebih 

lagi dengan wisata alam air panas (kanan) menjadikan wilayah ini ramai setiap 

harinya.   

Wisata alam sebagai salah satu syarat penetapan wilayah adat. Wisata 

permandian air panas yang terletaka di desa Pincara mendukung perekonomian 

masyarakat setempat. Para pengunjung meningkat pada hari-hari tertentu (weekend 

dan hari raya). Air panas (kanan) diyakini masyarakat mampu menyembuhkan 

segalah penyakit. Dengan demikian, sebagian besar yang berkunjung adalah yang 

memiliki keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, rematik, darah kental, dan lain-lain.   

Air panas (kanan) yang berada di wilayah adat Masapi sudah ada sejak 

berates-ratus tahun yang lalu jauh sebelum datangnya Hindia Belanda di Luwu. 

Belanda berkuasa di Luwu selama bertahun-tahun. Di balik kekejaman dan 

ketamakannya, pemerintah Hindia Belanda meninggalkan satu warisan yang 

hingga hari ini dinikmati bukan hanya masyarakat setempat namun banyak yang 

datang dari berbagai daerah. Air pana (kanan) awalnya tidak lebih dari sekedar air 

yang mengalir namun suhunya yang panas. Tetapi ketika orang-orang Belanda 

menguasai Luwu termasuk wilayah Masapi, mereka melihat potensi alam yang 

tidak terdapat di daerah lain maka mereka berinisiatif untuk memugar/membangun 

sehingga terbentuklah berupa kolam mandi dengan bangunan yang kuat. Kolam air 

panas (kanan) hingga hari ini tidak berubah dari bentuk aslinya akan tetapi 
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masyarakat setempat memperluas mengingat semakin banyaknya pengunjung pada 

waktu-waktu tertentu.      

Mendengarkan penjelasan dari to makaka sendiri bahwa ketua lembaga adat 

(to maka) adalah pilihan masyakat. Melalui kebersamaan masyarakat menilai 

kelayakan dari sudut pengetahuan agama, pengalaman dalam masyarakat, 

wibawah, termasuk pendidikan. Penilaian tersebut tidak muncul secara instan 

melainkan bertahun-tahun sehingga ketika terjadi pergantian ketua adat, 

masyarakat sudah mantap menentukan pilihannya. To makaka tidak memiliki batas 

waktu sepanjang masih bisa memangku dan menjalankan jabatannya masyarakat 

tetap menerimanya. Namun jika sudah tidak sanggup menjalankan tugasnya yang 

bersangkutan berhak untuk mengajukan pengunduran dirinya. Kasus ini baru 

pertama kali terjadi pada to makaka yang ke 24 sepanjang sejarah ketemakakaan di 

Luwu. To makaka ke 24 mengundurkan diri karena alasan kesehatan. 

Patrilineal tidak menjamin kepemimpinan mencapai keberhasilannya 

sebagaimana yang telah diterapkan di berbagai belahan dunia yang sering disebut 

dengan istilah kerajaan atau dinasti (keturunan). Menggunakan cara-cara demokrasi 

dengan memberikan hak penuh kepada masyarakat untuk memilih pemimpin 

merupakan hal yang tepat diterapkan di bumi Nusantara. Memilih pemimpin 

dengan harapan agar kedepannya masyarakat jauh lebih baik dan maju. Orang tua 

yang hebat belum tentu mampu membuat keturunannya menjadi hebat seperti 

dirinya, boleh jadi kehebatan tersebut terdapat pada diri orang lain. Sehingga 

siapapun yang memiliki kriteria sebagai seorang pemimpin, pilihlah sebagai wakil 

yang kelak akan membawa perubahan sebagaimana yang diharapkan masyarakat. 

Meskipun lingkup kepemimpinannya hanya sebatas wilayah-wilayah 

tertentu (wilayah adat), to makaka tetap harus memiliki kriteria positif antara lain 

sifat karismatik. Penilaian masyarakat terhadap to makaka tidak hanya berfokus 

pada kemampuannya dalam memimpin masyarakat dan menjalankan aturan-aturan 

adat yang telah disepakati dan ditetapkan. Pengetahuan agama merupakan kriteria 

pertama dan utama yang harus dimiliki seorang pemimpin (to makaka). Sebab jika 

agamanya bagus dan benar kemungkinan sikap dan perilaku lainnya cenderung 

baik. Karismatik yang dimaksud memiliki gambaran yang luas termasuk cara 

bertutur, bersikap, mengayomi masyarakat, serta mampu menyelesaikan persoalan-

persoalan dalam masyarakat. Memiliki sifat-sifat yang demikian menjadikan 

masyarakat merasa terayomi dan terlindungi.  

Kelayakan seorang pemimpin dapat dinilai oleh masyarakat itu sendiri. 

Seorang to makaka yang terpilih berdasarkan pilihan masyarakat dan dapat 

dipastikan telah memiliki kelayakan dalam menjalankan tugasnya sebagai 

pemimpin/pemangku adat. Kelayakan tersebut dapat diukur atau dinilai dari 

kemampuannya berkomunikasi dengan masyarakat, pemerintah, dan kolega-kolega 

lainnya. Keturunan tidak termasuk bagian dari kelayakan. Menurut masyarakat 

setempat, meskipun bukan berasal dari keturunan to makaka tapi memiliki sikap 

dan sifat yang membuat masyarakat menjadi simpati, itulah yang dimaksud 

memiliki kelayakan.  
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Peran lembaga adat sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan berbagai 

persoalan yang acap kali terjadi dalam masyarakat. Perzinahan merupakan satu 

diantara pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan manusia baik yang belum 

dewasa, sudah dewasa, termasuk yang telah memiliki keluarga baik laki-laki 

maupun perempuan. Di kalangan masyarakat adat Masapi, laki-laki atau 

perempuan, berkeluarga atau belum berkeluarga yang berzina diselesaikan 

berdasarkan ketentuan adat yang berlaku. 

Berdasarkan hukum adat yang berlaku, laki-laki yang sadar atau tidak sadar 

dalam melakukan perzinahan apabila bersedia menikahi sang perempuan, maka 

diselenggarakanlah pernikahan secara agama dan adat. Akan tetapi jika pihak laki-

laki tidak berniat menikahi perempuan secara resmi karena alasan tertentu, maka 

dikenakan sanksi adat dengan denda satu ekor hewan sapi atau kerbau. Hewan 

tersebut disembeli/dipotong kemudian dinikmati bersama keluarga dan warga yang 

menghadiri. Istilah yang digunakan pada ritual tersebut adalah pabbase tanah. 

Hewan yang disembeli/dipotong darahnya diyakini masyarakat sebagai pembersih 

(pabbase) tanah dan mampu menghilangkan aib-aib yang membuat keluarga 

bersangkutan menanggung malu. Sudah sekian banyak kasus demikian yang terjadi 

di kalangan masyarakat adat Masapi, dan faktanya kepercayaan tersebut terbukti 

mampu membersihkan aib yang bersangkutan. Karena setelah itu, tidak ada lagi 

gossip-gossip yang keluar dari mulut warga karena dianggap telah selesai dan 

dibersihkan dengan darah hewan (sapi/kerbau). Jika perempuan hamil di luar nikah 

kemudian pihak laki-laki tidak bertanggungjawab dengan menikahi secara resmi, 

maka adat yang berlaku adalah dengan memberikan tawaran kepada laki-laki lain 

yang ingin menikahi yang bersangkutan dengan tujuan menutupi aib keluarga, dan 

sang perempuan tidak boleh menolak. 

Perkawinan/pernikahan dilakukan berdasarkan adat yang berlaku di suatu 

tempat meskipun secara agama boleh sama tetapi adatlah/tradisi yang 

membedakannya. Masyarakat Masapi memiliki pernikahan adat yang sangat 

sederhana. Jika pernikahan di wilayah Bugis-Makassar melakukan ritual 

mappaccing pada pra pernikahan, masyarakat Masapi tidak melakukannya. Selain 

itu, masyarakat Masapi tidak mengenal istilah tunangan. Salah satu tradisi unik 

yang merupakan bagian dari ritual pernikahan adat adalah tila’. Tila’ adalah daging 

sapi/kerbau yang dipotong/disembeli pada saat hari pernikahan sebagai menu untuk 

menjamu tamu undangan yang hadir. Pada saat hewan disembeli, yang pertama 

disisihkan adalah tila’ untuk to maka. Tila’ tersebut dibawa oleh orang tertentu 

bersama dengan menu-menu lainnya ke rumah/tempat to makaka. Tradisi tersebut 

wajib hukumnya. 

Generasi muda tidak cukup dibina/dibimbing dengan pola pendidikan yang 

modern serta ajaran-ajaran agama yang jelas. Melalui nasehat-nasehat para sesepuh 

dan pendekatan-pendekatan yang tradisonal mereka terbukti lebih mudah menerima 

dan tanggap mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik yang 

sering terjadi di antara generasi muda di Luwu Utara merupakan suatu fenomena 

yang membutuhkan perhatian khusus termasuk dari pihak to makaka sebagai orang 

yang dituakan dalam masyarakat. Faktanya, nasehat to makaka masih didengar dan 

diterima sebagian besar generasi muda di Luwu Utara. Contoh, setiap tahunnya 
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diadakan pertandingan olahraga (sepak bola). Sebagai tuan rumah, mereka diberi 

nasehat agar tidak menciptakan kekacauan sebagai bukti penghargaan terhadap 

tamu yang hadir. Nasehat tersebut didengar dan dijaga sehingga sampai pada akhir 

pertandingan atau pergelaran tetap aman dan damai. 

Dibawah kepemimpinan adat, masayakat Masapi menjalankan aktivitas 

keseharian terstruktur, terarah, dan terpola. Dalam urusan pertanian, adat-adatpun 

diberlakuka. Ketika tiba waktu menanam padi, para petani lainnya sebaiknya tidak 

boleh mendahului to makaka karena dianggap kurang sopan begitu pula saat panen.  

Kematian merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Kematian 

datangnya kapan dan dimana saja tanpa diketahui oleh manusia sebab itu adalah 

bagian dari rahasia Ilahi. Keluarga yang ditinggalkan terkadang sulit menerima 

kenyataan jika salah satu anggota keluarganya telah tiada. Denagan demikian, 

berbagai cara atau ritual dilakukan sebagai bentuk penghargaan terakhirnya. 

Terkadang ada manusia yang merasa jika dirinya lebih baik disbanding manusia 

lainnya yang lebih dikenal dengan istilah bangsawan. Perasaan ini terkadang 

menimbulkan keinginan untuk berbeda dengan yang lainnya. Tidak hanya gelar dan 

identitas-identitas lainnya, tapi termasuk upacara kematian. Dalam Islam 

ketentuannya sudah sangat jelas apabila seseorang meninggal dunia baik laki-laki 

maupun perempuan pertama harus dimandikan, dikafani, dishalati, dan dikuburkan. 

Ketentuan tersebut tidak ada perbedaan antara bangsawan, ulama, pejabat, 

termasuk rakyat biasa. 

Tidak ada perbedaan dalam hal ketentuan syariat, yang membedakan antara 

bangsawan dan bukan banhgsawan adalah ritual yang dilakukan dalam 

mengupacarakan kematian. Ritual dilakukan setelah melakukan musyawarah antara 

pihak keluarga, to makaka, kepala desa, dan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir. 

Keputusan ada pada pihak keluarga termasuk kemampuannya terutama kesediaan 

untuk menyembeli/memotong hewan sapi/kerbau selama pesta berlangsung. Pesta 

dilakukan selama tiga hari (malam ketiga) adalah puncaknya. Sampai pada hari 

ketiga, hewan yang dipotong/disembeli terkadang lebih dari satu ekor (hingga tiga 

ekor). Pemakaman dilakukan secara terpisah dengan makam-makam lainnya 

bahasa lokalnya adalah “ibangkaan tanah” artinya membuka lahan pemakaman 

baru dengan ukuran paling rendah empat kali empat. Lahan tersebut kedepannya 

dipersiapkan untuk rumpun keluarga dekat jika ia telah wafat. Pada batu nisan 

tertulis gelar kebangsawanan seperti “sawe linona” artinya memiliki keturunan 

banyak dan berada di mana-mana, “rundun maupa” artinya orang/keturunan yang 

beruntung. Gelar-gelar tersebut diberikan berdasarkan apa yang ada pada dirinya 

dan penilaian masyarakat sepanjang hidupnya. Syarat utama pemberian gelar 

kebangsawanan adalah terletak pada jumlah hewan (sapi/kerbau) yang disembeli 

selama proses adat berlangsung. Dengan demikian, meskipun keturunan bangsawan 

namun pihak keluarga tidak mampu/sanggup menyembeli hewan sebagaimana 

yang telah ditetapkan dalam aturan-aturan adat, gelar tersebut secara adat tidak 

boleh diberikan.  

Penerapan ketentuan/hukum adat pada setiap daerah memiliki kesan-kesan 

yang berbeda dan dikembalikan kepada ketaatan masyarakat serta jenis ketetapan 
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adat yang berlaku. To makaka sebagai pemangku adat di wilayah Masapi (Luwu 

Utara) berusaha untuk menyesuaikan ketetapan adat dengan kondisi real 

masyarakat hari ini. Pertambahan jumlah penduduk merupakan salah satu tantangan 

dalam menerapkan ketentuan-ketentuan adat di kawasan adat masapi. Beberapa 

tahun terakhir jumlah penduduk mengalami peningkatan yang disebabkan beberapa 

hal seperti mudah-mudih memilih untuk menikah mudah sehingga berpeluang 

untuk menghasilkan keturunan yang lebih banyak, kurangnya kesadaran 

masyarakat untuk menerapkan keluarga berencana (KB), serta ada pula pendatang 

yang berasal dari luar seperti suku Bugis, Makassar, dan Jawa. Suku-suku tersebut 

datang dengan budaya masing-masing sehingga terkadang ada kendala untuk 

menerapkan aturan-aturan adat yang berlaku. Di sisi lain secara administrasi 

mereka telah diterima sebagai warga masyarakat setempat.  

Kenakalan remaja merupakan perbuatan yang melanggar nilai dan norma 

sosial serta mengganggu ketertiban masyarakat. Dikatakan kenakalan remaja 

karena kerusuhan dan kekacauan pada umumnya didalangi para remaja. Fenomena 

yang demikian terjadi dimana-mana dan dapat disebabkan karena berbagai faktor.  

Faktor pemicu para remaja melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma-

norma sosial antara lain keadaan ekonomi, kondisi keluarga, ingin mendapatkan 

pujian, serta beban hidup lainnya. Dari faktor-faktor tersebut para remaja sering 

menyalahgunakan narkoba, melakukan pelecehan seksual, tawuran, balap liar, geng 

motor, perampokan, serta meminum minuman keras.  

Minum minuman keras dan tawuran acapkali terjadi. Menghadapi hal yang 

demikian, to makaka senantiasa memberikan wejangan/nasehat kepada para 

remaja. Sipassaile adalah ungkapan mutiara yang sering keluar dari mulut para 

petuah untuk para generasi muda/remaja. Ungkapan penuh makna dan dalam 

“sipassaile” artinya saling mengingatkan/menasehati apabila ada yang salah 

langkah (melakukan perbuatan yang melanggar agama, adat, dan hukum negara). 

Salah satu strategi dilakukan untuk mengurangi tingkat kenakalan remaja di 

kawasan adat Masapi lembaga adat dan pihak pemerintah setempat saling 

mendukung dengan melakukan pendekatan kekeluargaan, kegiatan karang taruna, 

serta kesibukan-kesibukan lainnya. Meskipun demikian, mabuk dan tawuran 

hingga hari ini masih sering terjadi sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu 

tantangan dalam membangun masyarakat tradisional menuju masyarakat madani. 

Kepemimpinan tradisional yang diterapkan to makaka di Luwu Utara bukan berarti 

aturan-aturannya kuno, ketinggalan jaman, mendoktrin, atau menyesatkan. 

Eksistensi dan peran to makaka dalam masyarakat adat adalah sebagai pigur dan 

sosok yang selalu ada ketika masyarakat membutuhkannya, memberi solusi pada 

setiap persoalan, serta  mampu memberi contoh yang baik dan benar pada orang 

lain. Langkah, perkataan, dan perbuatan harus seiring. Kebenaran diucapkan 

dengan kata-kata dibuktikan dengan perbuatan terlihat pada setiap langkah. Itulah 

nilai-nilai kebaikan yang diajarkan para leluhur yang tetap dipertahankan meskipun 

hidup di zaman modern. 

Kehadiran teknologi pertanda jika manusia telah mengalami 

perkembangan/kemajuan dalam bidang pemikiran/ilmu pengetahuan. Kenyamanan 

dan kemudahan yang dirasakan melalui pemanfaatan teknologi modern mampu 
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menghipnotis sebagian orang. Teknologi seperti media sosial, internet, serta 

aplikasi digital lainnya ampuh mempengaruhi cara individu berinteraksi, 

berkomunikasi, termasuk perilaku dalam menyebarkan dan menerima informasi. 

Dampak dan pengaruhnya tidak hanya dirasakan masyarakat di perkotaan, namun 

juga menjangkau masyarakat-masyarakat lokal yang masih kental dengan tradisi 

dan kekhasannya. Pemanfaatan/penggunaan teknologi yang baik dan benar dapat 

memberi dampak yang positif. Sebaliknya teknologi berpotensi mengancam 

kelestarian jika tidak tepat guna. Budaya-budaya lokal dapat diperkenalkan baik 

secara nasional maupun internasional dengan bantuan teknologi, begitu pula 

sebaliknya dengan teknologi kita dapat mengakses dan mengetahui perkembangan 

dunia sesuai informasi yang dibutuhkan. Pemanfaatan teknologi perlu diimbangi 

dengan kesadaran.  

Pergaulan bebas merupakan salah satu dampak dari kemajuan teknologi. 

Tanpa disadari terjadi perubahan perilaku, sikap, dan pola hidup (kecenderungan 

mengikuti perkembangan zaman). Tidak semua kenyamanan dan kemudahan yang 

disajikan teknologi modern sejalan dan selaras dengan budaya dan keyakinan yang 

dianut suatu masyarakat atau komunitas. Contoh, pergaulan bebas merupakan 

perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama.   

 

E. Kesimpulan 

 

Berpijak dari rumusan masalah, maka penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Menelusuri cikal bakal dan asal-usul sejarah awal munculnya sistem 

ketemakakaan di Luwu seiring dengan terbentuknya Luwu sebagai sebuah 

kerajaan/kedatuan atau pajung ri luwu pada abad ke XVI hingga XVII. 

Kerajaan/kedatuan Luwu merupakan Kerajaan terbesar di Sulawesi Selatan 

wilayahnya meliputi Tanah Toraja (Sulawesi Selatan), Poso (Sulawesi 

Tengah) dan Kolaka (Sulawesi Tenggara). Memiliki wilayah yang sangat 

luas, datu/pajung mengangkat dan percayakan pada wakil-wakilnya untuk 

memimpin daerah agar masyarakat tetap terkontrol dan dipastikan taat pada 

perintah datu/pajung. Dengan demikian maka diangkatlah beberapa wakil di 

beberapa daerah dengan istilah yang berbeda namun mengandung makna 

yang sama. Di Ponrang dan Bua menggunakan istilah madikka, Baebunta 

dinamakan Makole, sedangkan di Masamba, Lampuawa, dan Masapi 

memakai istilah to makaka (orang yang dituakan).     

2. Tradisi kaidah pemilihan/pengangkatan to makaka dilakukan dengan cara 

musayawarah. Dihadiri tujuh orang yang masing-masing mewakili tujuh 

wilayah (kombong pitu). Dari ketujuh tokoh masyarakat masing-masing 

memilih satu diantara mereka. Yang mendapatkan suara terbanyak itulah 

pilihan. Kaidahnya tidak boleh menolak. Yang terpilih itulah pemangku adat 

tidak harus berasal dari keturuan bangsawan atau struktur sosial lainnya tapi 

murni penilaian dan pilihan masyarakat.     
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3. Persoalan-persoalan dalam masyarakat pada umumnya dapat diselesaikan 

dengan cara adat dan kekeluargaan karena adat/tradisi tidak dapat dipisahkan 

dengan masyarakat meskipun ada juga yang harus diselesaikan dengan 

hukum negara. Contoh, perzinahan adalah perilaku yang melanggar agama 

dan undang-undang negara serta aib yang memalukan sehingga sebaiknya 

diselesaikan dengan cara adat lalu kemudian disahkan oleh hukum negara. 

Pernikahan adat, upacara kematian, serta ritual-ritual lainnya diselesaikan 

dengan etika dan cara-cara yang telah ditetapkan dalam aturan-aturan adat 

yang berlaku. 

4. Penerapan hukum dan ketentuan-ketentuan adat terhadap masyarakat di era 

modernisasi dan globalisasi memiliki tantangan tersendiri terutama yang 

terkait dengan pertambahan jumlah penduduk, kenakalan remaja, termasuk 

kemajuan teknologi informasi. 
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