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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 dilambangkan tidak dilambangkan ا

 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
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 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. Vokaltunggal 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: 

            Tanda Nama Huruf Latin Nama 
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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 

, ا / ي  َ  fathah dan alif 

atau ya 

A a dan garis di 

atas 

َ  ي  kasrah dan ya I i dan garis di 

atas 

َ  و  dammah dan wau U u dan garis di 

atas 

 

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 atautasydidyang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  َ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

َ  ي  fathah dan ya Ai a dan i 

َ  و  

 

 fathah dan wau 

 

Au 

 

a dan u 
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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, khususdanumum. 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]. 
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10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

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

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang 

dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana zaman saat itu dan tingkat 

pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Artinya, budaya politik yang berkembang 

dalam suatu negara dilatarbelakangi oleh situasi, kondisi, dan pendidikan dari 

masyarakat itu sendiri, terutama pelaku politik yang memiliki kewenangan dan 

kekuasaan dalam membuat kebijakan, sehingga budaya politik yang berkembang 

dalam masyarakat suatu negara akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. 

Secara teoretik, budaya politik juga dapat diartikan aspek politik dari nilai-nilai 

yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, takhayul, dan mitos. Kesemuanya 

dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat dalam memberikan rasionalisasi 

untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.1 Secara sederhana, 

pengertian budaya politik adalah nilai-nilai yang berkembang dan dipraktikan suatu 

masyarakat tertentu dalam bidang politik. 

Pengkajian tentang budaya politik dalam perspektif sejarah kerajaan 

Gantarang, mengarahkan perhatian pada kehidupan politik pemerintahan kerajaan-

kerajaan pada masa lampau, seraya menelusuri tentang bagaimana seharusnya 

seorang pemerintahan dalam mengelola suatu kerajaan. Berkaitan dengan hal 

tersebut, peneliti akan membahas meengenai budaya politik yang terbangun di 

                                                           
1 Khoirul Saleh dan Achmat Munif, Membangun Karakter Budaya Politik Dalam 

Berdemokrasi, ADDIN, Vol. 9, No. 2, Tahun 2015, hal 309-332 
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kerajaan Gantarang Kabupaten Bulukumba, yang dilihat mulai masa kepemimpinan 

Andi Sultan Daeng Radja dan Andi Sappewali yang keduanya memiliki pengaruh 

dan peran terhadap masyarakat kerajaan Gantarang Bulukumba. 

Kemajuan suatu kerajaan dan kesejahteran masyarakat dalam suatu kerajaan 

tidak terlepas dari seorang rajanya yang faham akan kondisi kerajaanya dan faham 

terkait dengan sistem pemerintahan, sehiangga ia mampu untuk membangun 

kerajaanya dan menjadikan masyarakatnya sejahtra, sama halnya di Kerajaan 

Gantarang Bulukumba, kesuksesan kerjaan Gantarang dan sejahteranya masyarakat 

kerajaan Gantarang tidak terlepas dari peran rajanya atau Karaeng dan raja yang 

memiliki peran dalam membangun kerjaan Gantarang hingga namanya terkenal 

sampai sekarang yaitu Andi Sultan Daeng Radja dan Andi Sapewalli dan pastinya 

berdampak positif terhadap keturunan-keturunannya. 

Kerajaan Gantarang pada masa Andi Sultan Daeng Radja, bisa dilihat 

bagaimana Andi Sultan Daeng Radja fokus perhatianya terhadap kesejahtraan 

rakyat Gantarang.2 Setelah pelantikan Ade'duappuloh (Adat dua puluh) maka 

resmilah pula Andi Sultan Daeng Radja sebagai Karaeng Gantarang, Dan yang 

pertama-tama dipikirkan oleh Andi Sultan Daeng Radja adalah peningkatan taraf 

hidup rakyat dengan pembuatan pengairan, pembuatan saluran pengairan baru, 

pencetakan sawah-sawah baru, ketentuan musim tanam bagi seluruh petani di 

wilayah Gantarang, karena menurutnya masyarakat Gantarang adalah 90 persen 

mempunyai mata pencaharian bertani, oleh karena itu maka melalui perbaikan 

                                                           
2 Zainuddin Tika dan H. Bachtiar Ilham Aki, Andi Sultan Daeng Raja, Pahlawan dari 

Bulukumba, ( Makassar: Pustaka Refleksi, 2007), h. 18 
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sistem pertanian, peningkatan taraf hidup rakyat Gantarang dapat tercapai 

selanjutnya yang menjadi perhatian Andi Sultan Daeng Radja adalah perbaikan 

sistem kepercayaan asli, dengan menyebarkan ajaran agama Islam secara meluas, 

dengan membangun tempat-tempat ibadah (Mesjid). Disamping hal-hal seperti 

diatas maka tentu saja perbaikan sistem pemerintahan tidak luput dari 

pemerintahannya sebagai kunci keberhasilah Andi Sultan Daeng Radja dalam 

melaksanakan gagasan-gagasan pembaharuannya yang meliputi seluruh segi 

kehidupan masyarakat Gantarang.3 

Selama menjabat Karaeng Gantarang yang paling banyak menyita 

waktunya adalah upaya peningkatan kesejahteraan hidup rakyat kecil khususnya 

kaum tani, la adalah seorang pemimpin yang punya kharisma di masyarakat, 

sehingga rakyat mendukung sepenuh hati terhadap pelaksanaan kegiatan 

pembangunan di Gantarang hal ini pulalah yang menyebabkan Andi Sultan sukses 

mengemban amanah sebagai Karaeng di Gantarang.4 Setelah menjabat selama 30 

tahun sebagai Karaeng di kerajaan Gantarang Andi Sultan Daeng Radja 

mewariskan ke putranya Andi Sappewali. 

Pada masa pemerintahan Andi Sappewali sebagai karaeng di kerajaan 

Gantarang mewarisi tahta dari ayahnya yaitu Andi Sultan Daeng Radja, Andi 

Sappewali di Gantarang sangat kuat di Gantarang disebabkan pada masa 

pemerintahanya Andi Sappewali mewajibkan masyarakat Gantarang untuk 

menanam cengkeh karena pada saat itu cengkeh nilainya mahal, dan kebijakan Andi 

                                                           
3 Zainuddin Tika dan H. Bachtiar Ilham Aki, Andi Sultan Daeng Raja, Pahlawan dari 

Bulukumba, ( Makassar: Pustaka Refleksi, 2007), h .21 
4 Zainuddin Tika dan H. Bachtiar Ilham Aki, Andi Sultan Daeng Raja, Pahlawan dari 

Bulukumba, h.22 
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Sappewali menjadikan masyarakat sejahtra, karena kuatnya Andi Sappewali di 

masyarakat berdampak di kemenangan Andi Sukri Sappewali menjadi bupati 

Kabupaten Bulukumba walaupun Andi Sukri tidak terkenal di masyarakat tapi 

karena jasa dari orang tua dari Andi Sukri yaitu Andi Sappewali sehingga Andi 

Sukri terpilih. 

Keberhasilan Andi Sultan Daeng Radja dan Andi Sappewali sebagai 

karaeng di Kerajaan Gantarang berdampak positif khususnya masyarakat gantarang 

dan secara umum masyarakat Bukukumba, Tugas kepemimpinan ini tidak hanya 

ditujukan pada Nabi Adam saja, melainkan untuk manusia secara umum yang 

diberikan tugas akal untuk berfikir sehingga dapat menjalankan tugas sebagaimana 

mestinya . adapun tugas kepemimpinan manusia ini mencakup seluruh aspek 

kehidupan,. Sebagaimana firman Allah swt Q. S. Al-Baqarah/2:30 

 

 

Terjemahnya: 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya 

Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: 

"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 

membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" 

Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui." 
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Quraish Sihhab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan, kata khalifah pada 

mulanya berarti yang menggatikan atau yang datang sesudah siapa yang datang 

sebelumnya ada yang memahami kata khalifah di sini dalam arti yang 

menggantikan Allah dalam menegakkan kehendak Nya dan menerapkan ketetapan 

kapan-Nya, tetapi bukan karena Allah tidak mampu atau menjadikan mamasia 

berkedudukan sebagai Tuhan, namun karena Allah bermaksud menguji manusia 

dan memberinya penghormatan. Ada juga yang memahaminya dalam arti yang 

menggantikan makhluk lain dalam menghuni bumi ini Betapapun, ayat ini 

menunjukkan bahwa kekhalifaan terdiri dan wewenang yang dianugerahkan Allah 

swt, makhluk yang diberikan tugas, yakni Adam as dan anak cucunya, serta wilayah 

tempat bertugas, yakni bumi yang terhampar ini Jika demikian, kekhalifaan 

mengharuskan makhluk yang diberikan tugas itu melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan petunjuk Allah yang memberinya tugas dan wewenang, Kabijaksanaan 

yang tidak sesuai dengan kehendak Nya adalah pelanggaran terhadap makna dan 

tugas kekhalifaan.5 Perjuangan Karaeng Gantarang pada masa silam di Kabupaten 

Bulukumba membangun budaya politik di Kabupaten Bulukmba. Maka dari itu 

peneliti tertarik ingin mengkaji lebih dalam mengenai  Budaya Politik Andi Sultan 

Daeng Radja Di Kabupaten Bulukumba Tahun 1922-1952 

 

 

 

                                                           
5 Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, ( Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), h. 142 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah dikemukakan  

diatas dan untuk mempermudah dalam menganalisis, maka penulis merumuskan  

masalah yaitu: Bagaimana Budaya Politik Pada Masa Andi Sultan Daeng Radja Di 

Bulukumba.?  

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

a. Sistem Pemerintahan Pada Masa Andi Sultan Daeng Radja Di 

Bulukumba. 

2. Deskripsi Fokus 

Aadapun deskripsi fokus penelitian yaitu: 

a. Budaya politik pada masa Andi Sultan Daeng Raja 

b. Elit Politik pada masa Andi Sultan Daeng Radja 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan  

Tujuan penelitian ini sebagaimana tercermin dalam perumusan masalah 

yang dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, maka perlu dikemukakan 

sebagai berikut: Untuk Mengetahui Budaya Politik Pada Masa Andi Sultan Daeng 

Radja Di Bulukumba. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini terbagi dua 

antara lain: 
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a. Kegunaan Teoritis 

1) Bagi social background, khususnya jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin 

Makassar menjadi referensi atau tambahan informasi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan terhadap  mahasiswa mengenai 

mengetahui Peran Politik Kerjaan Gantarang Kabupaten Bulukumba.. 

2) Menambah pengalaman dan pengetahuan penulis histori dan politik di 

Kabupaten Bulukumba. 

b. Kegunaan Praktis  

1) Masyarakat, Adapun manfaat penelitian ini untuk memberikan 

informasi ke masyarakat mengenai transisi dari sistem kerjaan menuju 

sistem Republik 

2) Pemerintah, Manfaat penelitian ini untuk pemerintah sebagai bahan 

evaluasi terhadap pemerintah Bulukumba terhadap perjalan pemerintah 

di Bulukumba  

3) Lembaga Adat, Manfaat penelitian ini bagi lembaga adat yaitu untuk 

memberikan informasi kepada lembaga adat mengenai Kerajaan 

Gantarang 

4) Mahasiswa, sebagai persayaratan untuk penyelasaian tugas akhir.     

E. Kajian Pustaka 

1. Muhammad Saleh Tajuddin dan Andi Tenri Yeyeng, Dalam bukunya yang 

berjudul “Sinergitas Agama dan Kekuasaan Menggali Khazanah Kearifan 

Lokal Eksistensi Kerajaan Gantarang Bulukumba” Adapun hasil penelitian 

ini, Sejak awal berdirinya Kerajaan Gantarang Bulukumba, sudah terbentuk 
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relasi agama dan kekuasaan. Para raja Gantarang sejak awal sudah memeluk 

Islam dan menyebarkannya ke seluruh masyarakatnya. Sang raja dalam 

menjalankan pemerintahannya sudah terbentuk undang undang yang 

disebut pangngaderreng, dimana Islam sudah menjadi bagian yang 

terintegrasi dalam sistem pemerintahan tersebut. Oleh karena itu, dalam 

sistem pemerintahan di Kerajaan Gantarang posisi agama sangat tinggi 

sebab yang menduduki pimpinan tertinggi disebut tinggi sebab yang 

menduduki pimpinan tertinggi disebut Qadhi atau Petta Kali adalah dari 

keluarga bangsawan yang paham kepada agama.6 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, 

penelitian terdahulu membahas mengenai sinergitas antara agama dan 

kekuasaan di Kerjaan Gantarang sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

peniliti sekarang yaitu fokus mengenai peran Andi Sultan Daeng Radja 

dalam membangun budaya politik kerajaan Gantarang di Bulukumba 

2. Rusli Malli dan Muhammad Yahya, dengan judul jurnal “Studi Komparatif 

Sistem Pemerintahan Kerajaan Gowa Dan Bone Dalam Perspektif Otonomi 

Daerah” Berdasarkan hasil kajian dan analisis maka penelitian ini 

menyimpulkan sebagai berikut: (1) sistem pemerintahan Kerajaan Gowa 

pada awalnya menganut sistem desantralistik karena bate salapang 

mempunyai hak dan kewenangan mengatur daerahnya atau negerinya 

masing-masing, sedangkan paccallaya hanya berfungsi sebagai koordinatif. 

                                                           
6 Muhammad Saleh Tajuddin, Andi Tenri Yeyeng, SINERGITAS AGAMA DAN 

KEKUASAAN: Mengali Khazanah Kearifan Lokal Eksistensi Kerajaan Gantarang Bulukumba 

(Gowa: Alauddin University Press, 2021). 
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Namun setelah Kerajaan Gowa diperintah oleh Tomanurung sebagai Raja 

yang bergelar sombaya, maka sistem bate salapang dari penguasai negeri 

berubah menjadi pengabdi, dan cenderung bersifat sentralistik, (2) 

sedangkan sistem pemerintahan Kerajaan Bone menganut sistem 

sentralistik karena mangkau sebagai pucuk pimpinan pemerintahan tidak 

memberika kuasa kepada adat pitue sebagai pejabat pada tingkat gallarrang 

atau matoa-matoa pada setiap negeri dan kekuasaan dikendalikan langsung 

oleh mangkau sebagai raja, dan (3) hasil kajian menyimpulkan bahwa 

sistem pemerintahan Kerajaan Gowa pada awalnnya identik sistem 

pemerintahan desantralistik yang kita kenal dengan sistem otonomi daerah 

saat ini, sedangkan sistem pemerintahan Kerajaan Bone identik dengan 

sistem pemerintahan sentralistik yang diterapkan pada masa orde baru.7 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

penelitian terdahulu fokus penelitiannya membahas tentang Sistem 

Pemerintahan Kerajaan Gowa Dan Bone Dalam Perspektif Otonomi Daerah 

sedangkan penelitian sekarang fokus mengenai peran Andi Sultan Daeng 

Radja dalam membangun budaya politik kerajaan Gantarang di Bulukumba 

3. Andi Muh Nasrullah. Peranan Andi Sultan Daeng Radja Dalam 

Perjuangan Kemerdekaan RI di Bulukumba (1945-1949) Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa seorang pejuang kemerdekaan RI yang berperang 

dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan di Bulukumba dan 

                                                           
7 Rusli Malli, Muhammad Yahya, Studi Komparatif Sistem Pemerintahan Kerajaan Gowa 

Dan Bone Dalam Perspektif Otonomi Daerah, Al Urwatul Wutsqa, Vol X, No X,  2021, 1-13 
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ditetapkan sebagai pahlawan Nasional. Usaha yang dilakukannya terutama 

dalam bidang kelaskaran serta turut dalam organisasi kepemudaan seperti 

Budi Utumo bahkan turut serta dalam panitia persiapan kemerdekaan 

Indonesia (PPPKI). Andi Sultan Daeng Radja merupakan tokoh sentral 

dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, hal tersebut terbukti lewat 

pembentukan Persatuan Pergerakan Nasional Indonesia (PPNI), merupakan 

wadah untuk memperkuat barisan rakyat yang cinta pada kemerdekaan. 

Dari PPNI lahir kelaskaran di daerah Bulukumba yang disebut Laskar 

Pemberontak Bulukumba Angkatan Rakyat (LPBAR), dari perjuangan 

tersebut maka Andi Sultan Daeng Radja ditangkap dan di Asingkan ke 

Manado pada tanggal 2 Desember 1945 dan baru mendapat kebebasan pada 

tanggal 8 Januari 1950.8 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

penelitian terdahulu fokus penelitiannya membahas tentang Peranan Andi 

Sultan Daeng Radja Dalam Perjuangan Kemerdekaan RI di Bulukumba 

(1945-1949) sedangkan penelitian sekarang fokus mengenai peran Andi 

Sultan Daeng Radja dalam membangun budaya politik kerajaan Gantarang 

di Bulukumba 

4. Syarir Kila “Budaya Politik Kerjaan Balanipa Mandar”  Budaya politik 

Kerajaan Balanipa dapat ditelusuri mulai dari kepemimpinan Tomakaka 

yang pada awalnya diharapkan dapat menjamin ketentraman dan 

                                                           
8 Andi Muh. Nasrullah, Peran Andi Sultan Daeng Raja Dalam Perjuangan Kemerdekaan 

Ri Di Bulukumba (1945-1949), Skripsi Fakultas Adab Dan Humaniora Uin Alauddin Makassar 2017 
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mengayomi masyarakat secara konsekuen dan berkesinambungan, namun 

dalam perkembangannya tidak berlangsung sebagaimana yang diharapkan. 

Sejumlah Tomakaka yang ada di wilayah ini justru ternyata berbuat 

sewenang-wenang dan berambisi untuk menguasai sesamanya Tomakaka. 

Hal ini kemudian menimbulkan pertentangan dan konflik antara mereka. 

Akibatnya menimbulkan ketidaktenteraman dalam kehidupan masyarakat. 

Kondisi itulah yang menyebabkan sehingga empat orang Tomakaka 

mempersatukan diri dalam satu ikatan kebersamaan yang dikenal dengan 

nama Appe Banua Kaiyang. Dalam sistem budaya politik lokal di Kerajaan 

Balanipa, hubungan antara pelabat dengan masyarakat dilakukan secara 

berjenjang melalui pejabat kerajaan yang berkuasa di wilayah bawahannya. 

Misalnya pada wilayah Appe Banua Kaiyang, masyarakat dapat 

menyampaikan masa la h-masala hnya melalui pemangku adatnya sendiri 

yang disebut adat kecil (ada' keccu). Setelah menerima permasalahan dari 

masyarakat, selanjutnya diserahkan kepada pemimpin wilayah untuk 

ditentukan penyelesaianya. Jika hal itu harus diselesaikan ditingkat pusat 

maka harus diserahkan kepada lembaga adat Soppulo Sokko untuk dibahas 

dan diselesaikan.9 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, 

penelitian terdahulu fokus, Budaya Politik Kerjaan Balanipa Mandar, 

sedangkan penelitian sekarang fokus mengenai peran Andi Sultan Daeng 

Raja dalam membangun budaya politik kerajaan Gantarang di Bulukumba 

                                                           
9 Syarir Kila, Budaya Politik Kerjaan Balanipa Mandar, ( Makassar : Pustaka Refleksi, 

2015)  
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5. Awal Muqsith, Muhammad Saleh Tajuddin, Andi Aderus. Dalam Jurnal ini 

berjudul “Negara Latoa: Tinjauan Bernegara Masyarakat Bugis Dalam 

Lontara Latoa” Kajian ini akan mengeksplorasi wawasan bernegara dalam 

Lontara Latoa, yang dijadikan sebagai referensi dan acuan politik di 

kerajaan Bone sejak Raja Bone Ketujuh La Tenrirawe Bongkangnge lalu 

menjadi kitab politik di tanah Bugis. Konsep negara yang dijadikan acuan 

teoretis adalah institusi kekuasaan yang memiliki aparatur pemerintahan, 

rakyat, dan zona atau wilayah kekuasaan. Ketiga elemen ini akan dijadikan 

sebagai instrumen teoretis untuk memilah teks-teks Latoa yang berbicara 

mengenai ketiga hal tersebut. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan 

jenis kepustakaan karena objek penelitian yang dikaji adalah teks Lontara 

Latoa. Sumber data penelitian ini adalah Lontara Latoa yang dikumpulkan 

oleh B.F. Matthes yang masih menggunakan aksara Lontara. Hasil kajian 

ini memberikan sebuah konstruk negara dalam paradigma masyarakat Bugis 

yang tertuang dalam Lontara Latoa.10 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, 

penelitian terdahulu fokus, mengeksplorasi wawasan bernegara dalam 

Lontara Latoa, yang dijadikan sebagai referensi dan acuan politik di 

kerajaan Bone sejak Raja Bone Ketujuh La Tenrirawe Bongkangnge lalu 

menjadi kitab politik di tanah Bugis, sedangkan penelitian sekarang fokus 

mengenai peran Andi Sultan Daeng Raja dalam membangun budaya politik 

kerajaan Gantarang di Bulukumba 

 

                                                           
10 Awal Muqsith, Muhammad Saleh Tajuddin, Andi Aderus. Dalam Jurnal ini berjudul 

“Negara Latoa: Tinjauan Bernegara Masyarakat Bugis Dalam Lontara Latoa” Jurnal Politik Profetik 

Vol. 8 No 1, 2020, 136-154. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIK 

A. Kajian Teori  

 

1. Budaya Politik 

Untuk memahami tentang budaya politik, terlebih dahulu harus dipahami 

tentang pengertian budaya dan politik.Budaya berasal dari bahasa Sansekerta yaitu 

budhayah, bentuk jamak dari budhi yang artinya akal, Kebudayaan diartikan 

sebagai hal-hal yang berhubungan dengan akal atau budi.Kebudayaan adalah segala 

yang dihasilkan oleh manusia berdasarkan kemampuan akalnya. Ciri-ciri umum 

dari kebudayaan adalah dipelajari, diwariskan, dan diteruskan, hidup dalam 

masyarakat, dikembangkan dan berubah, serta terintegrasi.11 

Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang 

dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana zaman saat itu dan tingkat 

pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Artinya, budaya politik yang berkembang 

dalam suatu negara dilatarbelakangi oleh situasi, kondisi, dan pendidikan dari 

masyarakat itu sendiri, terutama pelaku politik yang memiliki kewenangan dan 

kekuasaan dalam membuat kebijakan, sehingga budaya politik yang berkembang 

dalam masyarakat suatu negara akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. 

Secara teoretik, budaya politik juga dapat diartikan aspek politik dari nilai-nilai 

yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, takhayul, dan mitos. Kesemuanya 

                                                           
11 Gabriel Almond dan Sidney Verba. Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi 

di Lima Negara. (terjemahan Sahat Simamora). Jakarta: Bina Aksara. 1984, h. 2 
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dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat dalam memberikan rasionalisasi 

untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.12 

Konsep budaya politik mencakup banyak aspek dalam  fenomenapolitik, 

tradisi politik dan cerita kepahlawanan rakyat, semangat institusi publik, politik 

kewargaan, tujuan yang diartikulasikan sebuah ideologi politik, aturan main politik 

formal ataupun non-formal, stereotip, gaya, moda, dan langgam pertukaran politik, 

dan sebagainya. Namun demikian, konsep ini biasanya diringkas sebagai pola 

distribusi orientasi terhadap politik yang dimiliki oleh para anggota komunitas 

politik. Analisis budaya politik terutama bermanfaat ketika hendak mengetahui 

sejauhmana budaya memainkan perannya dalam membentuk perilaku kolektif  

sebuah komunitas politik, apakah perilaku kolektif  tersebut produktif  dalam 

konteks pengembangan masyarakat secara umum, dan bagaimana budaya politik 

sebuah masyarakat mengalami transformasi menuju masyarakat yang lebih terbuka, 

adil dan sejahtera. 

Teori tentang sistem politik yang diajukan oleh David Easton, yang 

kemudian dikembangkan pula oleh Gabriel Almond, hal ini mewarnai kajian ilmu 

politik pada kala itu. Dan diantara kalangan teoritisi dalam ilmu politik yang sangat 

berperan dalam mengembangkan teori kebudayaan politik adalah Gabriel Almond 

dan Sidney Verba, ketika keduanya melakukan kajian di lima negara yang 

kemudian melahirkan buku yang sangat berpengaruh pada 1960-an dan 1970-an, 

yaitu The Civic Culture.  Civic Culture inilah yang menurut Almond dan Verba 

                                                           
12 Gabriel Almond dan Sidney Verba. Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi 

di Lima Negara, h. 2 
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merupakan basis bagi budaya politik yang membentuk demokrasi menunjukkan 

bahwa “tiap sistem politik mewujudkan dirinya didalam pola orientasi-orientasi dan 

tindakantindakan politik tertentu”. Definisi budaya politik menurut Verba 

merupakan yang paling jelas. Bahwa “budaya politik”, demikian katanya, 

“menunjuk pada sistem kepercayaan-kepercayaan tentang pola-pola interaksi 

politik dan institusi-institusi politik.13 

Almond dan Verba menunjuk bukan pada apa yang diyakini orang tentang 

kejadian-kejadian tersebut dan kepercayaan-kepercayaan yang dimaksud dapat 

mengenai beraneka jenis, berupa kepercayaan-kepercayaan empirik mengenai 

situasi kehidupan politik, dapat berupa keyakinan-keyakinan mengenai tujuan-

tujuan atau nilainilai yang harus dihayati di dalam kehidupan politik dan semuanya 

itu dapat memiliki perwujudan atau dimensi emosional yang sangat penting.14 

Pendekatan budaya politik dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan 

sistem politik di negara Indonesia yang penuh dengan dinamika, mulai era 

Demokrasi Parlementer, era Demokrasi Terpimpin, era Demokrasi Pancasila, dan 

yang terakhir adalah era Reformasi.15 

Penggunaan teori budaya politik dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis budaya politik yang terbangun di Kerajaan Ganttarang pada masa 

Andi Sultan Daeng Radja. 

                                                           
13 Gabriel Almond dan Sidney Verba. Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi 

di Lima Negara. (terjemahan Sahat Simamora). Jakarta: Bina Aksara. 1984, h. 2 
14 Gabriel Almond dan Sidney Verba. Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi 

di Lima Negara. (terjemahan Sahat Simamora), h 14 
15 Gabriel Almond dan Sidney Verba. Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi 

di Lima Negara. (terjemahan Sahat Simamora). Jakarta: Bina Aksara. 1984, h. 2 
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2. Teori Elit 

Istilah elit berasal dari kata Latin eligere yang berarti memilih. Dalam arti 

yang paling umum ialah sekelompok orang-orang yang memegang posisi 

terkemuka dalam suatu masyarakat. Kaum elit adalah minoritas-minoritas yang 

efektif dan bertanggun jawab, efektif melihat kepada pelaksanaan kegiatan 

kepentingan dan perhatian kepada orang lain tempat golongan elit ini memberikan 

tanggapannya.16 

Dalam sebuah masyarakat, terdapat sekelompok orang yang dipandang 

memiliki keahlian dan kecerdasan tertentu. Sekelompok orang ini memiliki 

penganut dan pengaruh yang cukup besar dalam menggerakkan masyarakat 

terhadap tujuan tertentu. Dalam studi elit, kelompok elit merupakan kelompok 

minoritas di mana pengakuan masyarakat terhadap kelebihan dan kecerdasan 

tertentu yang dimiliki merupakan prasyarat utama. Oleh sebab itu, kelompok elit 

memiliki status yang cukup tinggi di tengah masyarakat sekaligus menjadi pembeda 

dengan masyarakat lainnya 

 Kelahiran kelompok-kelompok elite dalam masyarakat biasanya 

dihubungkan dengan dua pandangan: Pandangan pertama menyatakan bahwa 

kemunculan kelompok elite ini diyakini bukan merupakan proses alamiah, mereka 

adalah orang-orang terpilih yang dikaruniai intelegensia tinggi oleh tuhan, 

kemampuan dan keahlian yang lebih besar yang memunkinkan mereka mampu 

                                                           
16  Suzanne Keller, Penguasa dan kelompok elit, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1995), 

h. 3. 
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memecahakan dan mengatasi persealan-persealan kehidupan. Pendapat kedua 

menyatakan bahwa kemunculan kelompok elite merupakan hasil dari komleksitas 

organisasi-organisasi sosial, terutama yang berkaitan dengan tangan ekonomi dan 

politik yang heterogen.17 

Elite politik adalah individu atau kelompok yang memiliki pengaruh dalam 

proses pengambilan keputusan politik. Jika mengacu pada elite lokal adalah 

individu yang memegang peran penting dalam keputusan keputusan politik pada 

tingkat lokal. Keller berpendapat bahwa konsep mengenai elite yaitu: 18 

1. Elit menunjuk kepada suatu minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk 

melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial. 

2. Elit sebagai minoritas yang sifatnya sangat efektif dan bertanggung jawab 

dengan orang lain, tempat golongan elite itu memberikan tanggapannya. 

Pareto percaya bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekolompok kecil 

orang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada 

kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat 

kekuasaan adalah selalu merupakan yang terbaik.merekalah yang dikenal sebagai 

Elit.19 

 Golongan elite tradisional itu termasuk mereka yang berhasil menjadi 

pemimpin berdasarkan adat istiadat, pewaris atau budaya lama. Elite ini tidak 

seharusnya statis dan tidak bertentangan dengan kemajuan barat, kuasa elite 

tersebut berdasarkan tradisi, keluarga dan agama. Elite tradisional termasuk 

                                                           
17 Muh. Irfan Idris. dan Nila Sastrawati, Sosiologi Politik. (Makassar: Alauddin University 

press, 2010), h. 69. 
18 Yusron, Elite Lokal dan Civil Society. (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009), h. 69. 
19 SP. Varma, Teori Politik Modern. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), H.200 
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pemimpin agama, golongan elit tradisional, tuan tanah dan orang-orang dari 

kawasan yang telah diberi hak istimewa oleh pemerintah kolonial. Seorang anggota 

elite dapat menganggotai beberapa kategori tersebut misalnya, seseorang anak raja 

mungkin juga seorang pemimpin agama juga dapat menjadi seorang tuan tanah 

yang mempunyai beberapa kepentingan tertentu.  

Dalam sebuah kelompok masyarakat terdapat beberapa individu yang 

memiliki pengaruh dan peranan yang kuat, mereka inilah yang disebut elit. Teori 

elit merupakan teori yang berasumsi bahwa yang menentukan dinamika kehidupan 

politik suatu wilayah berada pada elit politik. Berikut adalah beberapa pengertian 

tentang elite:  

1. Elit Politik mencakup semua pemegang kekuasaan dalam suatu bangunan 

politik, elit ini terdiri dari mereka yang berhasil mencapai kedudukan 

dominan dalam sistem politik dan kehidupan masyarakat. Mereka memiliki 

kekuasaan, kekayaan dan kehormatan.  

2. Elit politik adalah mereka yang memiliki jabatan politik dalam system 

politik. Jabatan politik adalah status tertinggi yang diperoleh setiap warga 

negara. Dalam sistem politik apapun, setiap struktur politik atau struktur 

kekuasaan selalu ditempati oleh elit yang disebut elit politik atau elit 

penguasa.  

3. Elit adalah mereka yang menduduki posisi komando pada pranata-pranata 

utama dalam masyarakat, dengan kedudukan tersebut para elit mengambil 

keputusan yangmembawa akibat yang dirasakan oleh seluruh lapisan 

masyaraka. 
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Menurut Pareto Masyarakat terbagi atas 2/ atau elit yang berkuasa yaitu: 1. 

Lapisan atas, yaitu elit, yang terbagi kedalam elit yang memerintah (governing 

elite) dan elit yang tidak memerintah (non-governing elite), 2. Lapisan yang lebih 

rendah, yaitu non-elit,20 

Selanjutnya Nurhasim membagi elit menjadi dua kategori yaitu: 

1. Elit politik lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik 

(kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum 

dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal. mereka 

menduduki jabatan politik ditingkat lokal. mereka menduduki jabatan 

politik tinggi ditingkat lokal yang membuat dan menjalankn kebijakan 

politik. elit politiknya seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, 

Anggota DPRD dan Pimpinan Partai Politk.  

2. Elit non politik lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan 

strategis dan memliki pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup 

masyarakat. Elit non politik ini seperti: Elit keagamaan, Elit organisasi 

kemasyarakatan, kepemudaan, profesi, dan sebagainya. 

Penggunaan teori Elit pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis elit 

yang terbangun dari budaya politik di kerjaan Gantarang yang tidak terlepas dari 

peran Andi Sultan Daeng Raja 

 

 

 

                                                           
20 SP. Varma, Teori Politik Modern. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 200 
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B. Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penilitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Metode 

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi, analisis data bersifat 

induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi..21 

B. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Kabupaten Bulukumba 

C. Penentuan Informan 

Dalam penentuan informan, penelitian ini menggunakan teknik sampel 

snowball (bola salju). Seperti namanya, teknik ini seperti layaknya bola salju, 

menggelinding dari bulatan kecil terus menerus sampai menjadi besar. Teknik 

sampel ini dimulai dari sampel kecil beberapa orang. Dalam perkembangannya 

jumlah orang yang diwawancarai akan terus berkembang sampai jumlah 

terpenuhi.22 

Adapun informan pada penelitian ini  

1. Andi Mattapawali 

2. Andi Mauragawali 

                                                           
21  Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif ( Makassar: Syakir Media Press, 

2021), h. 80 
22 Rahmadi, Pengantar Metode Penelitian, ( Kalimantan Selatan: Antasari  Press, 2011),  

h. 66. 
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3. Andi Soraya 

4. Andi Uke Inda Permatasari  

5. Drs. Dg. Mapata, M.M 

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu:23 

1. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan 

oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang 

memerlukannya. Disebut juga data asli atau data baru. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 

melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya 

diperoleh dari perpustakaan, laporan-laporan. Disebut juga data yang tersedia. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun 

metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Observasi  

Merupakan instrumen yang digunakan untuk melakukan pengamatan 

langsung tentang fenomena-fenomena yang ada kaitannya dengan masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa 

dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat sobyektif 

                                                           
23Rahmadi, Pengantar Metode Penelitian , h 71 
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mungkin. Peranan pengamat dapat dibedakan berdasarkan hubungan partisipatifnya 

dengan kelompok yang diamatinya.24 

Penggunaan observasi pada penelitian ini dalam mengumpulkan data 

peneliti melakukan dengan melakukan pengamatan langsung dari fakta atau realita 

yang terjadi mengenai dampak dari budaya politik kerjaan Gantarang pada masa 

sekarang. 

2. Wawancara 

 Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan 

sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik 

wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk 

mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan 

responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.25 Dalam mengumpulkan 

data penelitian, pedoman wawancara, alat perekam suara, pulpen dan buku catatan. 

a. Jenis-Jenis Wawancara 

1) Wawancara mendalam (interview) 

Wawancara mendalam (interview) adalah bentuk komunikasi 

langsung antara peneliti dan informan lebih 2 orang secara mendalam. 

Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya-jawab dalam hubungan tatap 

muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang 

melengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya 

menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, 

                                                           
24 Salim dan Syahrum, Metode Penelitian Kualitatif ( Bandung: Ciptaka Media, 2012), h. 

113 
25 Rahmadi, Pengantar Metode Penelitian, h. 75. 
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pengalaman, emosi, motif, yang dimiliki oleh responden yang 

bersangkutan.26 

2) Wawancara Terstruktur 

Yakni salah satu jenis wawancara dimana pewawancara dalam hal 

ini peneliti menyiapkan format yang telah dipersiapkan sebelumnya.27 

3) Wawancara Tidak Terstruktur 

 Wawancara tak berstruktur yakni peneliti mengajukan pertanyaan-

pertanyaan terkait penelitian kepada informan dan dijawab oleh informan 

secara bebas tanpa terikat pada pola-pola tertentu.28 

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara 

mendalam. Wawancara mendalam (indepth interview) berupa wawanca rasemi 

terstruktur.29 Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta 

pendapat, dan ide- idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan 

bantuan pedoman wawancara untuk memudahkan dan memfokuskan pertanyaan 

yang akan diutarakan. Penelitian ini mengambil data primer dari wawancara yang 

telah dilakukan terhadap komponen masyarakat. Komponen-komponen masyarakat 

yang dimaksud disini yakni informan yang sengaja dipilih untuk diwawancarai 

yang dianggap paham terhadap masalah yang akan diteliti. 

 

                                                           
26 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif untuk  yang bersifat : eksploratif, enterpretif, 

interaktif dan konstruktif  (Bandung : alfabeta CV, 2018),  hal. 114 
27  Rahmadi, Pengantar Metode Penelitian, h. 75 
28 Rahmadi, Pengantar Metode Penelitian, h. 75 
29Sugiyono, Memahami Penelitian Kuaitatif , (Bandung: Alfabeta 2012), h. 73-74. 
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3. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan suatu langkah mengumpulkan data-data yang 

dibutuhkan, baik data-data tertulis, gambar, suara maupun gambar dan 

suara.Dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang telah ada 

seperti dokumen-dokumen tertulis dalam hubungannya dengan data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini.30 

 Dokumentasi menunjukkan suatu fakta yang telah berlangsung agar 

memperjelas dari mana informasi itu didapat, informasi yang didapat telah 

diabadikan dalam bentuk foto data yang relevan dengan penelitian. 

F. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas yang bersifat 

operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang sebenarnya. 

Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja dikaji dan 

dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. Oleh 

karena itu, maka dalam  pengumpulan data dibutuhkan beberapa instrumen sebagai 

alat untuk mendapatkan data yang cukup valid dan akurat dalam suatu penelitian. 

Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang 

digunakan, karena itu instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan ini 

meliputi, wawancara (interview) dengan daftar pertanyaan penelitian yang telah 

dipersiapkan, kamera dan buku catatan. 

 

                                                           
30  Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, ( Banjarmasin: Antasari Press, 2011). h. 85 
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G. Teknik  Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Dalam rencana penelitian, digunakan teknik pengolahan data yang sifatnya 

kualitatif. Dalam penelitian kualitatif pengolahan data tidak harus dilakukan setelah 

data terkumpul, akan tetapi, pengolahan data dapat dilakukan ketika sedang 

mengumpulkan data.31 

2. Teknik Analisis Data 

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang 

terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan/verifikasi.32 Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya 

adalah sebagai berikut:  

a. Reduksi data  

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus 

selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan 

adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkal 

tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan 

penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama 

pengumpulan data berlangsung, terjadilan tahapan reduksi selanjutnya (membuat 

ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, 

                                                           
31 Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian sosial: Berbagai Alternatif 

Pendekatan.( Jakarta: Kencana, 2011) h. 173 
32Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

1992) h. 16. 
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membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian 

lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.33 

b. Penyajian Data 

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih 

baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang 

meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang 

guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan 

mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang 

sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah 

terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh 

penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.34 

c. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari 

satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi 

selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali 

yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu 

tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu 

seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran 

di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga 

                                                           
33 Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, h. 16. 
34 Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, h. 17. 
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upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam 

seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang 

lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang 

merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses 

pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan.  Secara skematis proses analisis data menggunakan model 

analisis data interaktif Miles dan Huberman.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, h. 17. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum  

1. Gambara Umum Objek Penelitian ( Sejarah Kerjaan Gantarang ) 

Sejarah berdirinya kerajaan di Gantarang dibagi atas tiga fase. Fase pettama 

adalah fase Benteng Palioi dibawa kekuasaan Raja Gowa, fase Kerajaan di Kessi 

dan fase La Massakkili Petta Cabalu adalah keturuna Raja Bone ke-22.36 

a. Fase Benteng Palioi dan Tonrang Gowa 

Benteng Palioi adalah sebuah desa di wilayah kecamatan Kindang. Dulunya, 

terdapat sebuah kerajaan awal Gantarang dengan pusat pemerintahan Benteng 

Palioi diperintah oleh seorang Ratu yang lebih dikenal dengan sebutan Sombaya ri 

Palioi dengan nama Siti Habiba daeng Baji.37 

Kerajaan di Palioi Sombaya ri Palioi pada dasarnya adalah kerajaan dibawa 

kekuasaan kerajaan Gowa. Suami Sombaya berasal dari Barumbung wilayah 

Kindang. Sombaya ri Palioi gugur dalam pertempuran melawan kerajaan Gowa, 

sementara ia tidak memeiliki keturunan. Pertempuran tersebut diawali dengan 

kehadiran I Nyonri Daeng Massese, seorang panglima perang yang meninggalkan 

kerajaan Gowa dan memilih bergabung dan memperkuat kerajaan Gantarang yang 

dipimpin oleh Sombaya ri Palioi. Pasca meninggalnya Sombaya ri Palioi, kekuatan 

terbagi 2, Sebagian prajurit tetap bertahan melawan Gowa dibawa pimpinan I 

                                                           
36 Muhammad Saleh Tajuddin, Andi Tenri Yeyeng, SINERGITAS AGAMA DAN 

KEKUASAAN: Mengali Khazanah Kearifan Lokal Eksistensi Kerajaan Gantarang Bulukumba 

(Gowa: Alauddin University Press, 2021). h. 29 
37 Muhammad Saleh Tajuddin, Andi Tenri Yeyeng, SINERGITAS AGAMA DAN 

KEKUASAAN: Mengali Khazanah Kearifan Lokal Eksistensi Kerajaan Gantarang Bulukumba. h. 
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Nyonri ri Palioi, dan Sebagian lagi mengikuti Sombaya ri Bumbung dan mendirikan 

sebuah kerajaan Campaga di Kindang. Kekecewaan I Nyonri ini memperkuat 

hegemni antara Kerajaan Gowa dan Bone, sebab I Nyonri lebih pro kepada kerajaan 

Bone saat terjadinya peperangan. Sebelum meninggal, I Nyonri berpesan kepada 

pengikutnya bahwa apabila ia gugur di medan perang makai ia meminta agar 

dikuburkan kakinya menghadap ke Gowa, sehingga dia digelari Tonrang Gowa. 

Makna sumpah Tonrang Gowa adalah simbolmeskipun ia sudah meninggal, ia tidak 

sudi dikuasai oleh kerajaan Gowa.38 

Menurut Andi Patongai, I Nyonri saat meninggalkan kerajaan Gowa dan 

bergabung dengan kerajaan Palioi, ia membawa barang berharga berupa barang 

antik dari Korea Selatan dan benda pusaka, Tonrang Gowa Sejak kehadiran 

Sombaya ri Palioi dan Sombaya ri Bumbung mendiami wilayah benteng Palioi, 

sejak itulah berdirinya kerajaan awal Gantarang. Letak Benteng Palioi sekitar 18 

KM dari ibukota Kabupaten Bulukumba.39 

b. Fase Kerajaan Gantareng di Kessi 

Prof. Saleh Tajudin dan Dr. Andi Tenri Yeyen dalam bukunya yang brejudul 

Sinergitas Agama dan Kekuasaan: Menggali Khazanah Kearifan Lokal Eksistensi 

Kerajaan Gantarang menjelaskan bahwa raja-raja Gantarang yang pusatnya di 

Kessi adalah keturunan La Mappapenning. Hal ini terbukti beberapa keturunannya 

yang diangap bangsawan Maddara Takku seperti Andi Mannusai, Prof. Dr. Hj. 

                                                           
38 Muhammad Saleh Tajuddin, Andi Tenri Yeyeng, SINERGITAS AGAMA DAN 

KEKUASAAN: Mengali Khazanah Kearifan Lokal Eksistensi Kerajaan Gantarang Bulukumba. h. 
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39 Muhammad Saleh Tajuddin, Andi Tenri Yeyeng, SINERGITAS AGAMA DAN 

KEKUASAAN: Mengali Khazanah Kearifan Lokal Eksistensi Kerajaan Gantarang Bulukumba. h. 
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Andi Rasdiyanah, kakek penulis, Andi Seppu, dan rumpun keluarga Andi Sultan 

Daeng Raja berasal dari Kessi. Namun demikian penulis tetap akan memaparkan 

figur La Mappapenning sebagai keturunan (cucu) dari La Patau Matanna Tikka, 

apalagi makamnya di Bulukumba sangat dikeramatkan.40 

Tidak banyak mengetahui La Mappapenning di Bulukumba, dan khususnya 

di Gantarang. Dia merupakan bangsawan Bone keturunan langsung dari Raja Bone 

ke -19 La Pareppa To Soppewali (memerintah pada tahun 1718 hingga 1721). La 

Pareppa adalah anak tertua dari La Patau Matannatikka Raja Bone ke-16 matinroE 

ri Naga Uleng. Sebelum menjadi Raja Bone ke-19, La Pareppa menjadi Raja Gowa 

ke-20 menggantikan kakeknya I Mappaduleng Daeng Mantimun Karaeng 

Sanrebone bergelar Sultan Abd. Jalil. Kedua tokoh inilah yang melahirkan 

keturunan Maddara Takku di Gantarang sekaligus raja-raja Bugis pasca pengaruh 

kekuasaan kerajan Gowa.41 

Dalam tulisan M. Farid Makkulau sebagai hasil terjemahan dari Lontaraq 

Akkarung ri Bone mengisahkan bahwa Raja La Pareppa memiliki anak namanya 

La Muanneng Arung Pattiro. La Muanneng menikah dengan we Tenri Pakkemme 

Iahir anak dengan nama La Pajurungi Arung Majang. Pernikahan La Muanneng 

dengan we Gumittiri Iahir La Massalemo Ponggawa Bone atau dengan gelaran 

Petta PonggawaE ri Bone yang merantau ke kerajaan Luwu.42 

                                                           
40 Muhammad Saleh Tajuddin, Andi Tenri Yeyeng, SINERGITAS AGAMA DAN 

KEKUASAAN: Mengali Khazanah Kearifan Lokal Eksistensi Kerajaan Gantarang Bulukumba. h 

36 
41 Muhammad Saleh Tajuddin, Andi Tenri Yeyeng, SINERGITAS AGAMA DAN 

KEKUASAAN: Mengali Khazanah Kearifan Lokal Eksistensi Kerajaan Gantarang Bulukumba. h 

37 
42 Muhammad Saleh Tajuddin, Andi Tenri Yeyeng, SINERGITAS AGAMA DAN 

KEKUASAAN: Mengali Khazanah Kearifan Lokal Eksistensi Kerajaan Gantarang Bulukumba. h 
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La Massalemo dua kali menikah, dari istri pettama dengan nama Petta Batu 

Pute Iahir La Massompongeng Arung Amali, sementara istri kedua yaitu Arung 

Tojang Iahirlah La Mappapennning To Appaimeng Daeng Makkuling petta 

Matinroe ri Tasi'na yang makamnya terletak di BakaE Kasimpurang, Bulukumba. 

La Massalemo punya saudara perempuan dengan nama Sendradatu Sitti Amira 

Arung Palakka MatinroE ri Lanna. Saudari La Massalemo ini menikah dengan 

Makusuma sehingga lahirlah I Sugiratu. Jadi antara La Mappipenning dengan I 

Sugiratu masih sepupu satu kali. La Mappapenning lebih banyak melahirkan 

keturunan intelektual daripada penguasa atau pemerintah di Bulukumba. Namun 

anaknya La Tenri Tappu adalah adalah Raja Bone ke-23, dan anak La Tenri Tappu 

ini melahirkan 3 Raja di Bone yaitu raja ke-24, 25 dan 26.43 

Keberadaan tentang I Sugiratu tidak banyak informasi ditemukan. Menurut 

Andi Adnas, sebelum Pełta Cabalu datang ke kerajaan Gantarang, sudah terbentuk 

kerajaan Gantarang yang berpusat di Kessi sebagai keturunan dari I Sugiratu dari 

Naga Uleng. Tentang siapa raja pertama dan kedua di Gantarang, Adnas tidak 

mengetahui, yang dia tahu raja ke-3 atau ke-4 namanya adalah La Palampa.13 Dari 

Silsila yang penulis temukan bahwa I Sugiratu adalah anak dari pasangan La 

Mappisabbi Datu Ulaweng dengan I Sumpala Pełta Kessi. I Sugiratu menikah 

dengan Raja Gantarang dengan nama La Palampa Daeng Parani yang melahirkan 

seorang putri Bernama Pełta Besse Ponre. Pełta Besse Ponre ini menikah dengan 

Mattoreang Daeng Siampo, anak dari La Massakkili dari Kerajaan Bone melahirkan 

                                                           
43 Muhammad Saleh Tajuddin, Andi Tenri Yeyeng, SINERGITAS AGAMA DAN 

KEKUASAAN: Mengali Khazanah Kearifan Lokal Eksistensi Kerajaan Gantarang Bulukumba. h 
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Pasari Pełta Tanra. Analisis penulis, I Sugiratu yang diceritakan di atas sebagai 

sepupu La Mappapenning adalah orang yang berbeda dengan I Sugiratu yang ada 

di Kessi sebab I Sugiratu istri La Palampa tidak sezaman dengan La 

Mappapenning.44 

Menurut Andi Suardi, La Palampa adalah Raja Gantarang ke-4. Raja pertama 

dan kedua tidak ada data tentang itu, dan raja ke-3 hanya digelari sebagai Petta 

MatinroE ri Mimbarana, sebab ia meninggal saat baca khutbah shalat Jum'at di 

Mimbar.14 Sementara itu, dalam buku daeng Matapa yang disadur dari buku 

Hasanuddin mengemukakan bahwa ada 2 raja sebelum Mattoreang daeng Siampo 

(anak La massakkili petta Cabalu), yaitu La Palampa daeng Parani dan La 

Massennungeng.45 

Menurut Andi Haliluddin, yang memerintah di Gantarang Fase kedua ri Kessi 

bukan keturunan dari La Patau sehingga terjadi hegemoni pada masa kedatangan 

La Massakkili Petta Cabalu, disusul anaknya Mattorenag Daeng Siampo yang 

mengambil alih kekuasaan dari Cabalu, şebab saat itü sudah menjadi keniscayaan 

bahwa yang boleh memerintah di tanah Bugis harus trah keturunan dari La Patau 

Matanna Tikka.46 
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KEKUASAAN: Mengali Khazanah Kearifan Lokal Eksistensi Kerajaan Gantarang Bulukumba. h 
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KEKUASAAN: Mengali Khazanah Kearifan Lokal Eksistensi Kerajaan Gantarang Bulukumba. h 
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Pasca fase pertama kerajaan Gantarang (Palioi), maka kerajaan bergeser ke 

wilayah Kessi. Raja kedua Gantarang atau raja I Gentarang Fase kedua di Kessi 

adalah kurangjelas sumbernya. Menurut Andi Haliluddin, raja pertama di Kessi 

asalnya dari Kerajaan Bone yang mendapatkan penghargaan anumerta Petta 

MatinroE ri Toroalia' yang makamnya ada tulisan arab di mana semasa hidupnya 

digelari Petta Magaroroe.22 Bahkan makam Petta MatinroE ri Toroalia' satu lokasi 

dengan makam Mattoreang daeng Siampo Menurut Andi Haliluddin, makam Raja 

Gantarang MatinroE ri Toroalia' berdampingan dengan dengan Raja Gantarang 

Mattoreang Daeng Siampo, beratti makamnya adalah salah satu dari makam di atas. 

Lebih lanjut Andi Haliluddin mengatakan bahwa Raja Gantarang MatinroE ri 

Toroalia' digantikan oleh anaknya matinroE ri Agamana47 

Penjelasan ini sama dengan penjelasan Andi Suriadi sebelumnya bahwa Raja 

Gantarang di Kessi pertama dan kedua tidak ditahu namanya hanya saja yang kedua 

digelari Petta MatinroE ri mimbara'na sebab dia meninggal saat sedang baca 

khutbah di atas mimbar, sementara Andi Haliluddin menganggapnya Petta 

MatinroE ri Agamana, sebab dia meninggal saat mendalami agama. Raja Gantarang 

Petta MatinroE ri Agamana digantikan oleh Petta MatinroE ri Songi. Raja 

Gantarang selanjutnya adalah La Palampa. La Palampa menikahi I Sugiratu yang 

merupakan keturunan dari La Patau Matanna Tikka. I Sugiratu adalah anak dari La 

Mappisabbi Datu Ulaweng dengan ibunya bernama I Sumpala Petta Kessi. La 

Mappisabbi adalah cucu dari Raja Bone ke-22 La Tomassonge. 
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Dari sini tampak adanya ketersambungan nazab antara Raja Gantarang di 

Kessi dengan keturunan La Patau meskipun itu dianggap tidak kuat. Selanjutnya, 

raja Gantarang di Kessi La Palampa digantikan oleh anaknya yaitu Baso 

Massennungi. Baso Massennungi selanjutnya menyerahkan kekuasaan kepada 

iparnya Mattoreang Daeng Siampo. Susunan raja-raja Gantarang di Kessi dapat 

dilihat susunannya sebagai berikut:48 

1) Raja Gantarang Karaetta Matinroe di Toroalia' 

2) Raja Gantarang Karaeta MatinroE di Mimbara'na 

3) Raja Gantarang Karaetta MatinroE di Songi 

4) Raja Gantarang La Palampa daeng Parani 

5) Raja Gantarang Baso Massennungeng. 

c. Kedatangan La Massakkili (Petta Cabalu) 

Petta Cabalu adalah bangsawan Bone keturunan (cicit) dari Raja Bone ke-22 

La Tommassonge Toappawali, Sultan Abdu Razak MatinroE ri Mallimongeng, 

1749-1775. Berbeda dengan La Mappapenning keturunan langsung atau cUcU Raja 

Bone ke-19, La Massakkili Petta Cabalu adalah keturunan Raja Bone ke-22. Raja 

Bone ke-19 dan ke-22 bersaudara lain ibu. Baik Raja Bone ke-19 maupun raja Bone 

ke-22 adalah anak dari Raja Bone ke-16 La Patau Matanna Tikka, kemanakan dari 

raja Bone ke 18 Arung Palakka, La Tenri Tatta Arung Palakka.49 
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Dalam sisila Arung Cabalu di atas menunjukkan bahwa, La Massakkili (Petta 

Cabalu) adalah cucu langsung Raja Bone ke-22 La Tommassonge Toappawali. 

Dalam berbagai sumber bahwa, Petta Cabalu La Massakkili adalah anak dari La 

Tomassonge, hal ini berbeda dengan sisila di ataş, ia merupakan cicit dari La 

Tomassonge. La Tomassonge dalam catatan sejarah dikenal sebagai raja Bone yang 

memiliki banyak istri dan anak, sekitar 20 istri dan 80 jumlah anaknya. Namun, di 

antara sekian banyak istrinya, We Mommo Sitti Aisyah (anak dari Sultan Ageng 

Tistayasa dari istrinya orang Rappang) yang menjadi Permaisurinya.50 

La Tomassonge adalah anak Raja La Patau Matanna Tikka yang dianggap 

anak cera', adinya ibunya dianggap sebagai keturunan bukan bangsawan yang 

berkedudukan sebagai permaisuri sehingga pengangkatannya sebagai Mangkau 

(Raja) Bone menuai kontroversi di kalangan pembesar kerajaan. Oleh şebab itu, 

pelantikannya sebagai Raja bone ke-22 sempat terkatung-katung selama 2 tahun 

lamanya. Karena Saudarinya yang memangku Kerajaan Bone ke-21 dan pernah 

juga memerintah ke-17, We Batari Toja Datu Talaga Arung Timurung Sultanah 

Zainab Zulkitahuddin berkeras agar Raja selanjutnya yang menggantikannya 

adalah La Tomassonge yang bergelar Sultan Abd Razak MatinroE ri 

Mallimongeng.51 

Hal ini berbeda dengan anak pertama La Patau Matanna Tikka yaitu La 

Pareppa To Sappewali, Raja Bone ke-19, Raja Gowa ke-20, dan raja Soppeng ke-
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18 ibunya I Mariama adalah bangsawan Kerajaan Gowa anak dari Raja Gowa La 

Mappaduleng Karaeng Mantimun Karaeng Sanrebone dengan gelar Sultan Abd 

Jalil makamnya berdampingan dengan makam ayahnya Sultan Hasanuddin. Namun 

demikian, tampaknya keturunan kedua bersaudara La Pareppa dan La Tomassonge 

memiliki pengaruh kuat di kerajaan Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah 

Gantarang Bulukumba. Keturunan La Pareppa melalui La Mappapenning 

kebanyakan memiliki pengaruh di bidang intelektual di Gantarang, meskipun 

beberapa keturunan La Mappapenning menjadi raja di Kerajaan Bone sepetti 

anaknya La Tenri Tappu Raja Bone ke-23 dan berturut-turut cucunya menjadi Raja 

di Bone ke-24 La Mappasessu To Appatunru, Raja Bone ke-25 1 Manneng Arung 

Data, dan Raja Bone ke-26 La Mappaselling. Sementara keturunan La To Massonge 

lebih berpengaruh dibidang politik pemerintahan di wilayah Gantarang Bulukumba 

yang dimulai pada masa pemerintahan Mattoreang Daeng Siampo.52 

Pada era La Massakkili dan saudaranya, ekspedisi penaklukan kerajaan 

Bugis-Makassar mulai dilakukan penaklukan dan konsolidasi-konsolidasi politik, 

termasuk di kerajaan Gantarang dengan motif bahwa yang harus memerintah di 

wilayah Bugis Makassar adalah keturunan La Patau Matanna Tikka. Ada 

kemungkinan sepupu La Massakkili juga melakukan hal yang sama di kerajaan-

kerajaan Iain di Sulawesi Selatan.53 
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Dalam Lontara Andi Baharuddin, keturunan Raja Ujung Loe, mengatakan 

bahwa I Mattuppuang Daeng Makkelo Karaeng Ujung Loe (kemanakan La 

Massakkili dan sepupu La Mattoreang) dari rumpun Arung Cabalu (Bone) tiba lebih 

duluan di tahun 1859 daripada sepupunya Mattoreang Daeng Siampo di Tanah 

Kongkong (Bulukumba), membunuh Karaeng Panyikkokang di Lembang dan 

Karaeng Pallangisang, kecuali anak Karaeng di Allu selamat karena menawarkan 

persahabatan. Maka dikokohkanlah darinya menjadi Karaeng (Raja) pertama Ujung 

Loe mendapat SK (Besluit) dari kompeni Belanda tahun 1860.54 

Hal ini berbeda informasi yang didapat dari berbagai sumber (termasuk 

internet) bahwa kedatangan La Massakkili dan Saudaranya ke wilayah Ujung Loe 

dan Gantarang disambut dengan gembira. Meraka datang dengan misi 

pengembangan ajaran Islam yang dilakukan dengan damai, lalu saudaranya 

mendekati pembesar-pembesar di Ujung Loe untuk mendirikan kerajaan di Ujung 

Loe. Boleh jadi motif awalnya adalah membawa misi keagamaan yang diawali 

dengan orang tua mereka masing-masing, namun dibalik misi tersebut ada upaya 

penaklukan raja-raja kecil untuk mempersatukan kerajaan-kerajaan di tanah Bugis 

Makassar dibawa satu paying keturunan yaitu keturunan La Patau Matanna Tikka. 

Kedatangan awal La Massakkili di Gantarang disambut gembira oleh masyarakat 

di Gantarang dan diberi tempat di wilayah Gantarang yang dia namakan Cabalu. 

Kemungkinan itu adalah tahap penjejakan untuk mempelajari kekuatan politik 
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kerajaan Gantarang di Kessi untuk menaklukkan kerajaan Gantarang yang 

dilakukan oleh anaknya kemudian Mattoreang Daeng Siampo.55 

Dalam Silsila keluarga Andi Baharuddin disebutkan bahwa Petta Besse Ara 

adalah keturunan Datu Ci'nong Bone yang pernah transit di Ara saat melakukan 

ekspedisi ke wilayah Gantarang. Itulah sebabnya dia digelari Petta Besse Ara.27 

Perjalanan mengunjungi beberapa wilayah kerajaan tampaknya ekspedisi untuk 

melakuka konsolidasi-konsolidasi politik agar seluruh pemerintahan di tanah 

Bugis-Makassar diperintah oleh keturuna La Patau Matanna Tikka.56 

Dalam Lontara tersebut disebutkan bahwa atas perintah sang ayah La 

Massakkili Arung Cabalu yang telah lebih dahulu menjejaki wilayah Gantarang 

dengan membuka area di wilayah Gantarang, di mana sebelumnya sudah datang 

bersama saudaranya yang membuka kerajaan baru di wilayah Ujung Loe, 

memerintahkan agar Mattoreang merebut kekuasaan di Gantarang. Pada tahun 

1860, dia melakukan Misi dengan kedatangannya bersama pasukannya berkunjung 

ke wilayah Tanah Kongkong melalui wilayah Bira, Tiro, Ara, Ujung Loe hingga 

Lajae. Kedatangannya disambut dengan meriah oleh Belanda. Pada tahun Hari 

Jum'at tahun 1861, Mattoreang daeng Siampo berkunjung ke ibukota Gantarang 

Palioi di mana saat itu khutbah dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu khutbah jum'at dan 

khutbah Idul fitri, sebab Idul Fitri bertepatan dengan hari Jum'at. Khutbah Jum'at 

dibaca sendiri oleh Raga Gantarang sebab Khadi tidak ada di tempat. Saat itu raja 
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Gantarang sementara membaca khutbah, Mattoreang Daeng Siampo berdiri 

menikam dan membunuh Raja di atas mimbar, sehingga Raja Gantarang digelari 

Karaetta MatinroE ri Mimbarana. Setelah kejadian, Mattroreang Daeng Siampo 

memproklamirkan dirinya sebagai Raja Gantarang menggantikan Raja sebelumnya 

yang mendapat persetujuan dan SK (Bisluit) sebagai Raja Pertama Gantarang yang 

mendapatkan SK.28 Itulah sebabnya masyarakat secara umum lebih mengenal 

Mattoreang Daeng Siampo sebagai Raja pertama Gantarang.57 

Tampaknya ada beberapa keganjalan sekaligus pettentangan keterangan Andi 

Baharuddin dalam silsilah tersebut dengan keterangan Andi Suriadi dan Andi 

Haliluddin, di antaranya:58 

1) Pernyataan dalam silsilah bahwa Mattoreang Daeng Siampo membunuh 

Raja Gantarang Karaetta MatinroE ri Mimbara'na yang sementara baca 

khutbah dan memproklamirkan dirinya sebagai Raja Gantarang I yang 

mendapat SK dari Belanda. Andi Suriadi dan Andi Haliluddin mengatakan 

bahwa Petta Matinroe ri Mimbara'na (Andi Haliluddin menyebutnya ri 

Agamana karena mendalami agama) tidak diketahui dengan jelas 

Namanya dan dia adalah Raja kedua versi Kessi, sementara masih ada 2 

atau 3 raja setelah Karaetta Matinroe di Mimbara'na, yaitu Karaetta 

MatinroE di Songi, La Palampa Daeng Parani dan Baso Massennungeng. 

Jika memang terjadi pembunuhan atas Raja Gantarang dan Mattoreang 
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mengambil alih kekuasaan, maka seharusnya terjadi pada masa Karaetta 

Baso Massennungeng. 

2) Lontara tersebut menyebutkan kejadiannya di ibukota kerajaan Gantarang 

yaitu di Palioi, padahal ibukuta kerajaan Ganarang adalah Kessi. Pernah 

ibukota kerajaan Gantarang di Palioi pada masa pemerintahan kerajaan 

Gantarang diperintah oleh perempuan asal kerajaan Gowa (Putri Raja 

Gowa) atas nama Siti Habiba Daeng Baji bergelar Sombaya ri Palioi, tetapi 

itu adalah kerajaan Gantarang pertama. 

3) Dalam Silsila tersebut disebutkan bahwa tahun kekuasaan Mattoreang 

Daeng Siampo adalah tahun 1861 hingga 1878. Peristiwa pembunuhan 

Raja Gantarang terjadi pada hari Jum'at bertepatan dengan Hari Raya Idul 

Fitri tahun 1861 dan sekaligus memproklamirkan dirinya Raja Gantarang 

Pertama yang mendapat SK dari Belanda. Namun, berdasarkan catatan al-

Manak Belanda, Mattoreang Daeng Siampo dilantik menjadi Raja 

Gantarang pada tanggal 12 Desember 1849, kejadiannya bukan pada tahun 

186 

2. Biografi Andi Sultan Daeng Radja 

a. Kelahiran Andi Sultan Daeng Radja 

Setelah kurang lebih beberapa bulan lamanya perkawinan antara dua anak 

bangsawan, yakni Passari Petta Tanra dengan Andi Ninnong, akhirnya cabang bayi 

yang diidam-idamkanpun muncul di kandungan sang permain suri, ketika usia 

kandungan memasuki usia Sembilan bulan bayi dalam kandunganpun mulai 

bergerak sebagai pertanda permainsuri akan melahirkan anak pertamanya. Andi 
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Sultan Daeng Raja lahir pada tanggal 20 Mei 1894 , di Desa Matekko Gantarang,  

Nama Andi Sultan Daeng Raja terinspirasi dari jabatan yang diemban oleh kedua 

orang tuanya sebagai Raja dan Karaeng di Gantarang. juga gelar Arab yang sering 

di gunakan oleh bangsawan muslim di berbagai belahan dunia, yang termasuk di 

kerajaan Gowa dan Gantarang pada saat itu, seperti halnya Raja Gowa XVI bergelar 

Sultan Hasanuddin.59 Bayi itu kemudian di beri nama Sultan, sebagai suku 

Makassar ia harus memakai kata Daeng dan dari jabatan yang diembang sebagai 

Raja di Gantarang maka ditambah menjadi Daeng Raja. Jadi ketika digabung antara 

nama kecil dengan nama paddaengan (setelah dewasa memakai gelar daeng), maka 

bayi itu kemudian diberi nama Andi Sultan Daeng Raja.60 

Penamaan Andi itu menunjukkan gelar kebangsawanan masyarakat bugis. 

Penyebutan sultan mewakili penamaan seorang raja dalam sistem kerajaan Islam. 

Sedangkan gelar daeng adalah gelar yang diberikan dalam suku Makassar. Adapun 

raja menunjukkan kedudukanya sebagai seorang penguasa atau raja di Gantarang. 

Nama dan gelar yang disemakkan kepadanya menujukkan statusnya sebagai 

seorang raja di kerajaan Gantarang. Dengan nama Andi Sultan Daeng Raja, kedua 

Orang tuanya mengharapkan anaknya kelak bisa menggatikan sebagai Raja di 

Gantarang, orang tuanya mengankat sebagai putra pertamanya sebagai putra 

mahkota. Putra Mahkota atau anak Pattola bagi seorang Raja, biasanya ditunjukan 
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pada anak pertama, khususnya pada anak laki-laki dengan harapan kelak bila 

ayahnya turun tahta, maka anak Pattola secara otomatis bisa menggantikannya. 61 

Dalam suku Bugis dan Makassar telah membagi status sosial dalam 

masyarakat, struktur sosial itu adalah :  

1) Anak Mattola (anak pewaris yang dipersiapkan untuk dapat menjadi 

Arung atau Raja di Negerinya sendiri)  

2) Anak Arung (anak bangsawan)  

3) Tau deceng (anak baik-baik).  

4) Ata (hamba sahaya). 

Dalam teori kepemimpinan di kenal ada dua sistem pemerintahan, yakni 

Monarchi absolut dan monarchi konstitusional. Monarchi absolute adalah sistem 

dimana Raja yang akan duduk berlangsung secara turun temurun, sedang monarchi 

konstitusinal adalah sistem pemerintahan kerajaan di buat atas dasar konstitusi yang 

dibuat oleh wakil rakyat. Dengan demikian raja yang akan duduk tak mesti dari 

turunan raja sebelumnya, bisa saja diambil dari bangsawan lainnya. Berdasarkan 

dari teori diatas berarti Kerajaan Gantarang mengadopsi sistem pemerintahan 

Monarchi absoulute dimana Andi Sultan Daeng Raja yang menjadi anak Pattola 

atau putra Mahkota dipersiapkan untuk menjadi Karaeng di Gantarang 

Menggatikan Passari Petta Tangra sebagai karaeng di Gantarang. Kerajaan 

Gantarang, sebagai salah satu kerajaan kecil dalam wilayah kerajaan Gowa di masa 

silam, dimana Raja secara turun tumurun menetapkan putra Mahkota. Passari Petta 
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Tanra sebagai Raja Gantarang memiliki kewenangan untuk mengendalikan politik 

di daerahnya. Dalam hal itulah semua keluarga di didik untuk jadi pemimpin di 

daerahnya. Menurut budaya politik yang mewakili kewenangan melaksanakan 

kekuasaan pada mereka yang berada pada strata yang lebih rendah. Dalam 

kedudukan itu pula tampil sebagai panutan masyarakat dan bergiat untuk 

ketentraman dan keamanan rakyat. 62 

Kepeminpinan Andi Sultan Daeng Radja ketika menjadi Raja di kerjaan 

Gantarang, menjadikan Gantarang sebagai puncak kejayaannya, didikan kedua 

orang tuanya menjadikan Andi Sultan Daeng Radja sebagai sosok yang karismatik 

dan dermawan sehingga mampu menjadikan Kerajaan Gantrang lebih sejahtra. 

b. Pendidikan Andi Sultan Daeng Radja 

Pendidikan awal Andi Sultan Daeng Raja dimulai dalam keluarga tepatnya 

dalam lingkungan Saoraja (rumah raja) sebagaimana lazimnya dalam keluarga 

kerajaan Gantarang. pendidikan fermol yang diikuti oleh Andi Sultan Daeng Raja 

adalah Gouvernement atau Sekiolah rakyat (Volk School) yang telah berdiri di kota 

Bulukumba Sejak tahun 1902. diperuntukan untuk rakyat Melayu khususnya bagi 

anak bumi putra. Sekolah ini hanya ada di ibu kota Onder Afdeling Bulukumba. 

Andi Sultan Daeng Raja adalah salah satu murid di sekolah tersebut yang 

mengenyam pendidikan di mulai dari kelas II sampai Kelas III.63 

Setelah Andi Sultan Daeng Raja tamat di Gouvernement ia kembali 

melanjutkan pendidikan ke Eropersche Lagere School (ELS). Sekolah ELS ini 
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memang di peruntukkan bagi anak Eropa atau peranakan yang ada di daerah 

jajahan, seperti keluarga Bagman, Muller, Blazer dan Klavprot6 . Namun karena 

jumlah yang kekurangan maka sekolah ini banyak menerima kaum bangsawan atau 

anak yang tingkat sosialnya cukup tinggi. 64 

Tahun 1907 Andi Sultan Daeng Raja berhasil menyelesaikan pendidikannya 

di E.L.S, karena tingkat lanjutan hanya ada di Makassar, maka dengan tekad yang 

kuat dan dukungan dari orang tuanya yang saat itu menjabat sebagai Raja 

Gantarang, Andi Sultan Daeng Raja masuk pada sekolah Ambtenarem (sejenis 

kursus bagi pegawai bumi putra). Sekolah Kursus itu bernama Opleidings Cursus 

Voor Inlandche Ambtenaren (OCVIA).65 

Berdirinya organisasi kepemudaan Budi Utomo pada 20 Mei 1908 turut 

mempengaruhi kalangan Bumi Putra yang mengenyam pendidikan di OCVIA 

temasuk ASDR yang pada waktu itu masih belajar di sekolah tersebut hingga 

kemudian pada tahun 1908 asdr berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan 

predikat yang memuaskan..  

Tahun 1910 Andi Sultan Daeng Raja melanjutkan pendidikan formalnya di 

Opledings School Voor Inlandche Ambtenaar (OSVIA), tingkat lanjutan ini setara 

dengan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA). Di sekolah ini Andi Sultan Daeng 

Raja banyak menimba Ilmu pemerintahan dari gurunya yang mayoritas berasal dari 
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Belanda, hingga pada tahun 1913 Andi Sultan Daeng Raja berhasil menyelesaikan 

pendidikan di OSVIA.66  

Semua yang didapatkan Andi Sultan Daeng Raga dibangku sekolah formal 

dan ditempat kursusnya menjdikan seorang yang cerdas dan mengaplikasikan Ilmu 

pengetahuannya dengan pengapdian pada masyarakat terbukti dalam jengjang 

karirnya Andi Sultan Daeng Raja berapa kali di mutasi atau dipindah tempat 

kerjakan karna loyalitas dan semangatnya dalam mengembang tanggun jawab. 

c. Karir Pemerintah Andi Sultan Daeng Radja 

Setelah menyelesaikan pendidikan di OSVIA pada usia 20 tahun, Andi Sultan 

Daeng Raja mulai hidup sendiri di Makassar, ia berusaha mengabdikan dirinya 

untuk rakyat yang lemah karena tersubordinasi dalam sistem kolonial. Pengabdian 

yang hanya dapat dilakukan dengan cara pragmatis. Tidak mungkin Andi Sultan 

Daeng Raja dapat membebaskan rakyatnya, dari sistem kolonial dengan kekuatan 

senjata. Oleh karena itu Andi Sultan Daeng raja memilih bekerja pada lembaga 

Justitie pada pemerintah agar kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan. 

Andi Sultan Daeng Raja diterima menjadi pegawai dengan Bisluit Gubernur 

Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Januari 1914, nomor 251/ 5 dengan jabatan juru 

tulis Hoofd di Makassar. 67 

Pada tanggal 27 November 1914, Andi Sultan Daeng Raja kemudian dimutasi 

ke jabatan yang lebih tinggi, menduduki jabatan selaku ajunct jaksa (calon jaksa) 

yang diperbantukan pada Inl Off Justice Makassar dengan Bisluit nomor 6934/B.1. 

                                                           
66 Zainuddin T dan Bachtiar Ilham A, Andi Sultan Daeng Raja, Pahlawan dari Bulukumba 

, Refleksi. h 12 
67 M. Basri Padulungi, Biografi Andi Sultan Daeng Raja Karaeng Gantarang, Penda TK I 

h 28 
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karena prestasi kerjanya yang baik Andi Sultan Daeng Raja di angkat menjadi juru 

tulis merangkap tolk pada tanggal 18 Desember 1914.  

Pada tanggal 17 Januari 1915 terbit lagi surat mutasi dengan nomor bisluit 

114/C.1 yang kemudian menjadi Eurep Klerk pada kantor Asisten Residen Bone di 

Pampanua. Di Bone, Andi Sultan Daeng Raja tetap tekun menjalankan tugasnya 

sebagai Eurep Klerk, pada tanggal 13 Juni 1916 di mutasi ke Sinjai dengan Bisluit 

nomor 389/C.1 dengan jabatan yang sama sebagai Klerk di Asisten Residen Sinjai 

Pada tanggal 12 Juli 1916 dengan nomor bisluit dari Gubernur Sulawesi 

Selatan 141/C.1 Andi Sultan Daeng Raja di mutasi sebagai Hulppest Commis 

(pembantu atau calon kommis) di Sinjai. Kebijakan ini merupakan akibat ke tidak 

senangannya kepada Ambtaner orang Belanda yang semena-mena kepada orang 

bumi putra. Pada tanggal 13 Desember 1916. Andi Sultan Daeng Raja di pindahkan 

ke Takalar dengan jabatan Onder Collecteur ( wakil kepala pajak ) Afdeling 

Takalar.  

Pada tahun 1917 Andi Sultan Daeng Raja di pindahkan ke Enrekang sebagai 

Collecteur ( pejabat kepala pejabat ), pada tahun 1918 Andi Sultan Daeng Raja di 

pindahkan lagi ke Campalagian, Mandar sebagai Inlandshe Bestuur Asistent. 

 Pada tanggal 2 April 1921 Gubernur Sulawesi selatan mengankat Andi 

Sultan Daeng Raja sebagai wakil kepala Adat geemeenschap Gantarang, kehendak 

rakyat Bulukumba agar Andi Sultan Daeng Raja menjadi raja di daerahnya semakin 

kuat maka sehingga akhirnya “ Ade duapolo” dewan kepala-kepala kampung di 

Gantarang melalui pemilihan, mengankat Andi Sultan Daeng Raja sebagai karang 
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gantarang( kepala adat gemeenschap). Pengankatan itu di terima pada tanggal 29 

September 1922. 

Setelah pelantikan oleh Ade’ duappulo (Adat duapuluh) maka resmilah pula 

Bapak Haji Andi Sultan Daeng Raja sebagai Karaeng Gantarang. Petama-tama 

yang dipikirkan oleh beliau adalah meningkatkan taraf hidup rakyat dengan 

pembuatan pengairan, pembuatan saluran pengairan baru, pencetakan sawah-sawah 

baru.  

Selanjutnya yang menjadi perhatian beliau adalah perbaikan sistem 

kepercayaa rakyatnya yang masih di pengaruhi oleh kepercayaan aslim dengan 

menyebarkan ajaran agama Islam secara meluas, tempat-tempat ibadah (mesjid) 

pada masa pemerintahahnnya banyak yang dibangun, antara lalin mesjid tertua di 

Ponre yang sampai sekarang masih ada, mesjid ini dibangun dengan bekerja samam 

para pemuka agama seperti Haji Achmad dan lain-lain. Pada masa pemerintahan 

beliau organisasi Muhammadyah di Gantarang mendapat sumbangan serta fasilitas 

untuk berkembang, bahkan beliau termasuk anggota yang paling setia.  

Disamping hal-hal seperti diatas maka tentu saja perbaikan sistim 

pemerintahan tidak luput dari perhatiannya sebagai kunci keberhasilan beliau dalam 

melaksanakan gagasan-gagasan pembaharuannya yang meliputi seluruh segi 

kehidupan masyarakat Gantarang Setelah kembali dari pengasingan pasca 

kemerdekaan, pada tanggal 8 Januari 1950 Andi Sultan Daeng Raja kembali diberi 

jabatan sebagai anggota perlemen. Pada tanggal 15 Mei 1950 Andi Sultan Daeng 

Raja diangkat menjadi kepala tinggi pemerintahan di wilayah Sulawesi Selatan dan 

ditempatkan di Bantaeng.12 Mengingat jabatan sebagai karaeng Gantarang masih 



49 
 

 

dipangknya maka pada tanggal 1 juli 1950 meletakkan jabatan tersebut dan 

digantikan oleh putranya Andi Sappewali untuk dikukuhkan sebagai Karaeng 

Gantarang, tentu saja dengan mengikuti tradisi yang ada di Gantarang, dengan cara 

dipilih dan dibentuk dengan Ade’ duappulo. 

Pada tanggal 6 September 1956 keluar surat keputusan republik Indonesia 

tentang pengangkatan Andi Sultan Daeng Raja menjadi Residen yang 

diperbantukan pada Gubernur Sulawesi Selatan, setahun setelah pengangkata beliau 

tepatnya pada bulan Januari 1957, Andi Sultan Daeng Raja diangkat menjadi 

Anggota Konstituante yang ketuanya adalah Mr. Wilopo dengan Anggota 451 

orang. Jabatan ini dipangku sampai pembubaran Konstituante dengan Dekrit 

Presiden Republik Indonesia pada tanggal 5 Juni 1959.13 Karena kedaan pisik dan 

kesehatan Andi Sultan Daeng Raja semakin menurun, maka setelah pembubaran 

Konstituante pada tahun 1959 beliau tidak lagi aktif memberikan darma baktinya 

pada Negara Republik Indonesia. 

d. Tokoh Yang di Kagumi 

Pengaruh orang tua sebagi pendidik menjadi faktor utama dalam membentuk 

karakter anak dalam kehidupan bermasyarakat, tidak adanya batasan bergaul dan 

penanaman ilmu Agama dalam kehidupan sehari-hari membuat anak tumbuh 

menjadi seorang yang bijaksana, hal ini yang diterapkan Passari Petta Tangra dan 

Andi Ningnong dalam mendidik Andi Sultan Daeng Raja untuk menjadi penerus 

karang Gantarang, Budaya Siri dan pacce’ yang di tanamkan sejak dini menjadi 

faktor utama dalam perjuangan membela kemerdekaan. 



50 
 

 

Passari Petta Tanra sebagai orang tua sering menasihati anak-anaknya 

termasuk Andi Sultan Daeng Raja, bahwa pergaulan itu tidak mengenal status 

sosial. Dari status sosial kaum bangsawan hingga rakyat jelata, semuanya harus di 

perlakukan sama. Atas dasar itulah anaknya Andi Sultan Daeng Raja banyak 

bergaul dengan anak-anak tetangga sebayanya, bergaul dengan masyarakat dari 

berbagai lapisan sosial, tanpa membeda-bedakan status sosialnya, itu merupakan 

awal pembinaan bagi Andi Sultan Daeng Raja, agar kelak bisa menggantikannya 

menjadi Raja dan bisa memahami pahit getirnya penderitaan rakyat.  

Sebagai seorang muslim kedua orang tuanya mengarahkan anaknya dari sejak 

kecil untuk mengaji di mesjid, juga di ajari cara melaksanakan, shalat puasa pada 

bulan ramadhan dan perbuatan baik lainnya. Disaat mengembang jabatan sebagai 

Raja Passari Petta Tangra sering melawan penjajah Belanda hal tersebut terbukti 

dari pengepungan Saoraja dan mengkap siapa saja yang ada di Istana. 

Atas dasar itulah Andi Sultan Daeng Raja mengikuti jejak orang tuanya, 

menjadi seorang Raja yang selalu membela Masyrakatnya. Andi Sultan Daeng Raja 

termasuk anak yang sangat paham dengan bacaan AlQur’an, terbukti dengan beliau 

menjadi salah seorang simpatisan dari organisasi Muhammadiyah di Bulukumba 

e. Wafatnya Andi Sultan Daeng Radja 

Andi Sultan Daeng Raja sebagai orang buangan politik di Manado, dengan 

peristiwa penyerahan kedauatan juga mendapat kebebasan pada tanggal 8 Januari 

1950. Setelah kembali dari pembuangan Andi Sultan Daeng Raja diberi jabatan 

sebagai anggota parlemen, beberapa bulan setelah memangkuu jabatan di N.I.T 
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jelasnya pada tanggal 15 Mei 1950 diangkat menjadi kepala tinggi pemerintahan di 

wilaya Sulawesi selatan dan di tempatkan di Bantaeng. 

Mengingat terlalu banyak jabatan yang dipangkunya maka pada tanggal 1 Juli 

1950 meletakkan jabatan sebagai karaeng Gantarang. Karna di anggap darma 

baktinya di pemerintahan sudah cukup dan usia yang semakin tua maka pada 

tanggal 30 April 1952 Andi Sultan Daeng Raja di berhentikan dengan Hormat, Pada 

tanggal 17 Mei 1963 tepatnya pada hari Jum’at di usia 70 tahun Andi Sultan Daeng 

Raja meninggal dunia di rumah sakit plamonia, ia adalah pejuang kemerdekaan 

selam ba tiga zaman. Meski demikian Andi Sultan Daeng Raja menolak untuk di 

kultuskan(dipuji secara berlebihan) sebagaimana pahlawan. Sebagai orang yang 

soleh, hormat dan mencintai kedua orang tuanya, ia hanya ingin meninggal sebagai 

seorang Muslim. Oleh karna itu ia dimakamkan di pekarangan mesjid ponre 

berdampingan dengan ayahandanya.16 

Sebagai seorang pemimpin yang telah banyak mengalami suka duka, baik 

selaku tokoh pemimpin karismatik maupun sebagai tokoh pejuang, telah banyak 

pengalaman berharga yang telah di wariskan pada anak cucunya, pesan itu 

kemudian ia sampaikan kepada anaknya : 1. Pelihara kejujuran 2. Lindungi orang-

orang yang tertindas 3. Tidak usah makamkan saya pad ataman makam pahlawan. 

Pesan yang pertama itu sehubungan dengan jiwa dan keperibadian Andi 

Sultan Daeng Raja yang Islami, dimana dalam Islam telah banyak menanamkan 

pelajaran tentang kejujuran dalam menempuh kehidupan dunia. Pesan kedua, juga 

terkait dengan pengalaman sebagai pejuang, yang selama itu telah banyak 

melindungi rakyat dari penindasan kaum penjajah. Pesan ketiga, karena seorang 
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pemimping yang dekat dengan rakyat. Makanya iya tidak ingin ada pembatas antara 

dirinya dengan rakyat. Andi Sultan Daeng Raja semasa hidupnya menjadi penentu 

bagi sikap masyarakat Bulukumba dalam memperjuankan kemerdekaan Republik 

Indonesia, beliau telah menunjukkan sikap keteguhan hatinya sebagai seorang 

pemimpin ditengah krisis, karena sikap kolonial Belanda yang hendak 

mengembalikan kekuasaannya di tanah air ini yang sudah diproklamirkan sejak 17 

Agustus 1945. Dukungan kuat kepada Andi Sultan Daeng Raja yang diberikan 

masyarakat merupakan tandah bahwa masyarakat Bulukumba sejak awal telah 

menjadi bagian dari pejuang nasional, revolusi nasional mempertahankan makna 

kemerdekaan sebagaimana terkandung dalam cita-cita proklamasi 17 Agustus 

1945. 

B. Budaya Politik Pada Masa Andi Sultan Daeng Radja Di Bulukumba 

Kemajemukan karakteristik budaya yang dimiliki Indonesia tercermin dalam 

beragam etnik, bahasa, agama, dan adat istiadat yang ada. Corak beragam kultur 

berpengaruh dalam memahami budaya lokal di Indonesia, dalam kajian ini budaya 

politik yang menjadi objek tulisan. Defenisi tentang budaya politik oleh Gabriel A. 

Almond dan Sidney Verba, bahwa budaya politik sebagai sikap individu terhadap 

sistem politik dan segalakomponen-komponennya, dan juga bagaimana sikap 

individu terhadap peran yang dimainkan terhadap sistem politik. Dengan kata lain, 

budaya politik tidak lain merupakan orientasi psikologis terhadap objek sosial, dalam 

hal ini sistem politik. Sikap positif dan negatif seseorang terhadap sistem politik 

tergantung dari corak orientasi budaya politik yang dimilikinya. Budaya politik 

memiliki pengaruh penting dalam perkembangan demokrasi 
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Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang 

dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana zaman saat itu dan tingkat 

pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Artinya, budaya politik yang berkembang 

dalam suatu negara dilatarbelakangi oleh situasi, kondisi, dan pendidikan dari 

masyarakat itu sendiri, terutama pelaku politik yang memiliki kewenangan dan 

kekuasaan dalam membuat kebijakan, sehingga budaya politik yang berkembang 

dalam masyarakat suatu negara akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. 

Secara teoretik, budaya politik juga dapat diartikan aspek politik dari nilai-nilai 

yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, takhayul, dan mitos. Kesemuanya 

dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat dalam memberikan rasionalisasi 

untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.68 Secara sederhana, 

pengertian budaya politik adalah nilai-nilai yang berkembang dan dipraktikan suatu 

masyarakat tertentu dalam bidang politik. 

Pengkajian tentang budaya politik dalam perspektif sejarah kerajaan 

Gantarang, mengarahkan perhatian pada kehidupan politik pemerintahan kerajaan-

kerajaan pada masa lampau, seraya menelusuri tentang bagaimana seharusnya 

seorang pemerintahan dalam mengelola suatu kerajaan. Berkaitan dengan hal 

tersebut, peneliti akan membahas meengenai budaya politik yang terbangun di 

kerajaan Gantarang Kabupaten Bulukumba, yang dilihat mulai masa kepemimpinan 

Andi Sultan Daeng Radja. Adapun bentuk-bentuk budaya politik di masa Andi 

Sultan Daeng Radja yaitu budaya politik partisipasi, Budaya politik partisipan ini 

                                                           
68 Khoirul Saleh dan Achmat Munif, Membangun Karakter Budaya Politik Dalam 

Berdemokrasi, ADDIN, Vol. 9, No. 2, Tahun 2015, hal 309-332 
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ditandai oleh adanya kesadaran politik di masyarakat disertai kesadaran untuk 

berperan aktif dalam suatu proses politik. Pada masa kepeminpinan Andi Sultan 

Daeng Radja, masyarakat Kerjaan Gantarang ikut berpartisipasi dalam segala 

bidang mulai dari sistem pemrintahan, ekonomi, dan hubungan sosial.  

1. Sistem Pemerintahan 

Dalam sistem politik pemerintahan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, 

rakyat memiliki tanggung jawab untuk mengontrol pemerintahan dan penguasa 

Pada sebaliknya, raja dan aparatnya memiliki kewajiban untuk melayani 

kepentingan publik (rakyatnya) Itulah sebabnya dalam penataan pemerintahan ada 

ketentuan yang menyatakan bahwa "Batal ketetapan raja, tidak batal ketetapan adat: 

batal ketetapan adat, tidak batal ketetapan kaum: batal ketetapan kaum, tidak batal 

ketetapan rakyat". Sama halnya Kerajaan Gantarang telah lama mempraktekkan 

sitem budaya politik yang menempatkan posisi rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan tertinggi. Selain itu Kerajaan Gantarang juga memiliki Dewan Adat, 

(Ade’ duappulo) yang menjadi perwakilan rakyat setiap kampung di lingkup 

Kerajaan Gantarang. 

Dalam teori budaya politik yang di bangun oleh Almond dan Verba, budaya 

politik merupakan salah satu bentuk teori yang dikembangkan dalam memahami 

sistem politik. Budaya politik dapat dipahami sebagai suatu sikap orientasi yang 

khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam baglannya, dan sikap 

terhadap peranan warga negara yang ada di dalam system itu. Ketika di tarik dalam 

konteks budaya politik di Kerajaan Gantarang, warga atau masyarakat Gantarang 
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pada masa kepeminpinan Andi Sultan Daeng Radja ikut serta membangun Kerajaan 

Gantarang. 

Seperti yang di jelaskan oleh Andi Maurawali Keturunan dari Andi Sultan 

Daeng Radja. 

Di Gantarang itu ada yang namaya pemangku Adat, ada sembilann pemangku 

adat, dan inilah yang membantu raja dalam mengimplementasikan tugas-

tugas yang diperintahkan oleh raja contohnya di Bonto nyeleng gelak, 

Malewang Bangke bate, Barebba Jennang, Ponre Lompo, Bonto Sunggu 

Lompo,  dan juga dimasa Andi Sultan Daeng Radja sistem pemerintahan yang 

di terepkan beliau itu gotong royong, gotong royong dimasa kerajaan 

Gantarang sangat solid dibanding sekarang, semua masyarakat terlibat dalam 

pembangunan kerjaan dari segala bidang.69 

 

Sama halnya yang di sampaikan oleh Andi Matmpawali keturunan Andi 

Sultan Daeng Radja 

Partisipasi masyarakat Gantarang dimasa Andi Sultan Daeng Radja sangat 

baik, di masa Kerajaan Gantarang adan yang namanya pilar Gantarang atau 

beberapa bentuk kerajaan di bawa naungan Kerajaan Gantarang, seperti 

Bangke Batea sebagai pemegang bendera, ada Galla, To’do Polioi di 

perbatasan Gantarang sebagai panglima Kerajaan Gantarang, kemudian ada 

Panre Guru dan seterusnya, nah ini semuah sebagai bentuk partisipasi 

masyarakat terhadap pemerintahan Kerajaan Gantarang.70 

 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan 

pemerintahan Andi Sultan Daeng Radja  juga melibatakan para dewan adat agar 

kebijakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Gantarang bisa 

                                                           
69 Wawancara dengan bapak Andi Mauragawali Keturunan dari Andi Sultan Daeng Radja, 
70 Wawancara dengan bapak Andi Matmpawali keturunan Andi Sultan Daeng Radja 
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terimplementasi dengan baik, selain itu wewenang dari Dewan Adat yaitu 

mengangkat dan memberhentikan Karaeng Gantaran, namun mereka tidak berhak 

untuk diangkat menjadi Karaeng di Gantarang. Adapun dewan adat dari Kerajaan 

Gantarang yaitu:71 

a. Ponre 

b. Tamangingisi 

c. Bontosunggu 

d. Pannyutana 

e. Kalammassang 

f. Kassi 

g. Cabalu 

h. Sapiri 

i. Toroja 

j. Dauleng 

k. Borong Loe 

l. Punranga 

m. Dampang 

n. Bontonyeleng 

o. Barabba 

p. Malewang 

q. Palambara’e 

                                                           
71 M. Basri Padulungi, Biografi Pahlawan Haji Andi Sultan Daeng Raja Karaeng 

Gantarang, (Sulawesi Selatan: Pemerintah Daerah Tingkat  I Sulawesi Selatan, 1981), h. 11. 
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r. Tujuang 

s. Palioi 

t. Borong 

Sistem pemerintahan pada saman Andi Sultan Daeng Radaja disebut dengan 

istilah feodalisme, yaitu sistem pemerintahan yang menempatkan raja sebagai 

penguasa tertinggi, sedangkan para bangsawan keluarga raja dan para aparat 

birokrasi adalah anak buah raja yang dijadikan alat untuk memerintah rakyat. 

Dengan demikian rakyat adalah penduduk kerajaan yang diperintah. Sering 

perkembangan zaman sistem pemerintahan Kabupaten Bulukumba berkembang 

menjadi sistem moderen birokrasi, sistem ini di tandai dengan persemian 

Bulukumba menjadi sebuah nama kabupaten dimulai dari terbitnya Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat II di Sulawesi, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978 tentang Lambang Daerah. Akhirnya 

setelah dilakukan seminar sehari pada tanggal 28 Maret 1994 dengan narasumber 

Prof. Dr. H. Ahmad Mattulada (ahli sejarah dan budaya), maka ditetapkanlah hari 

jadi Kabupaten Bulukumba, yaitu tanggal 4 Februari 1960 melalui Peraturan 

Daerah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Hari Jadi Kabupaten Bulukumba. Secara 

yuridis formal Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat II setelah 

ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba oleh DPRD Kabupaten 

Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960 dan selanjutnya dilakukan pelantikan 

Bupati Pertama yaitu Andi Patarai pada tanggal 12 Februari 1960. 
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2. Sistem Ekonomi  

Kerajaan Gantarang memiliki peran penting terhadap masyarakat 

Gantarang dan masyarakat Bulukumba, ini tergambarkan pada pemerintahan Andi 

Sultan Daeng Raja. Setelah pelantikan Ade'duappuloh (Adat duapuluh) maka 

resmilah pula Andi Sultan Daeng Raja sebagai Karaeng Gantarang, Dan yang 

pertama-tama dipikirkan oleh Andi Sultan Daeng Radja perekonomian Ganatarng 

dengan peningkatan tarap hidup rakyat sistem dengan pembuatan pengairan, 

pembuatan saluran pengairan baru, pencetakan sawah-sawah baru, ketentuan 

musim tanam bagi seluruh petani di wilayah Gantarang, karena menurut hemat 

beliau masyarakat Gantarang adalah 90 persen mempunyai mata pencaharian 

bertani, oleh karena itu maka melalui perbaikan sistem pertanian, peningkatan taraf 

hidup rakyat Gantarang dapat tercapai. 

Sebagaimana yang di sampaikan oleh Andi Maurawali yang merupakan 

keturunan dari Andi Sultan Daeng Radja. 

Andi Mauragawili menjelaskan bahwa selama Andi Sultan Daeng Radja 

Menjadi Karaeng Gantarang, beliau banyak memberikan perhatian terkait 

pertanian yang ada di masyarakat Gantarang, dan juga Karaeng Sultan Daeng 

Radja di percaya mengetahui kapan waktu yang baik untuk musim tanam 

padi, sehingga pertanian yang ada di Gantarang meningkat dan kesejahtraan 

masyarakat Gantarang juga meningkat dengan hasil pertanian.72 

 

Sama halnya ang disampaikan oleh Andi Uke Indah Permatasari yang 

merupakan keturunan dari Andi Sultan Daeng Radja 

Di masa pemerintahan Andi Sultan Daeng Radja sebagai karaeng Gantarang 

beliau sosok yang memiliki semangat juang yang sangat besar sehingga di 

                                                           
72 Wawancara dengan bapak Andi Mauragawili keturunan dari Andi Sultan Daeng Radja 
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buktikan semangat juangnya dalam melepaskan masyrakat Gantarang dari 

penjajahan Belanda pada saat itu. Selain itu beliau juga memiliki semangat 

juang untuk mensejahtrakan masyarakat gantrang pada saat itu dengan 

memperbaiki sistem pertanian yang ada di Gantarang, dengan semangat 

juang itu masyarakat Gantarang juga ikut berjuang bersama Andi Sultan 

Daeng Radja.73 

Sama halnya yang disampaikan oleh Andi Matampawali yang merupakan 

keturunan dari Andi Sultan Daeng Radja. 

Di masa pemerintahan Andi Sultan Daeng Radja sebaga raja di Kerajaan 

Gantarang sangat sukses, sebab yang pertama di perhatikan oleh Andi Sultan 

Daeng Radja setelah di lantik menjadi Raja Gantarang yaitu per ekonomian 

dari masyarakat Gantarang dengan memperbaikan pertanian dari Gantarang, 

karean melihat potensi kerajaan Gantarang yaitu pertanian sehingga Andi 

Sultan Daeng Radja fokusnya di situ 

 

Berdasarkan data di atas menjelaskan bahawa selama menjabat Karaeng 

Gantarang Andi Sultan Daeng Radja yang paling banyak menyita waktunya adalah 

upaya peningkatan kesejahteraan hidup rakyat kecil khususnya kaum tani, sehingga 

dengan kepandaiannaya dan kebijakannya terhadap kaum tani sehingga masyarakat 

Gantarang sehingga  Andi Sultan Daeng Radja dijadikan seorang pemimpin yang 

punya khariszna di masyarakat, sehingga rakyat Gantarang mendukung sepenuh 

hati terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan di Gantarang hal ini pulalah yang 

                                                           
73 Wawancara yang disampaikan oleh Andi Uke Indah Permatasari yang merupakan 

keturunan dari Andi Sultan Daeng Radja 
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menyebabkan Andi Sultan sukses mengembang sebagai Karaeng di Gantarang, 74 

Sebagaimana firman Allah swt Q. S Yusuf: 54 – 55. 

 

Terjemahnya:  

Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan 

tinggi lagi amanah pada posisi kami. Yusuf berkata: Jadikan aku 

bendaharawan negara (Mesir) sesungguhnya aku adalah orang-orang yang 

pandai menjaga lagi berpengetahuan 

Dari ayat ini, ada empat hal yang membuat kepemimpinan Nabi Yusuf 

menjadi pemimpin ideal: Pertama, makinun, yaitu memiliki kedudukan. Sehingga 

beliau dihormati, beliau dapat melaksanakan tugasnya tanpa ada yang menghalangi. 

Kedua, aminun, yaitu amanah. Memiliki rasa takut kepada Allah sehingga tidak 

mungkin mengkianati rakyatnya. Ketiga, hafidhun, artinya mampu menjaga. 

Memiliki ketelitian, bukan orang yang teledor dan bukan orang yang 

menggampangkan masalah. Dan keempat, ‘alim, yaitu memiliki ilmu. Paham 

bagaimana cara mengatur pemerintahan dengan benar, mengetahui skala prioritas 

bagi negaranya.75 

Sama halnya Andi Sultan Daeng Radja merupakan peminpin yang ideal 

sebab, Andi Sultan Daeng Radja memiliki kedudukan sebagai Karaeng di 

Ganttarang sehingga melaksanakan tugas dan kewajibanya sebagai seorang raja 

tanpa ada gangguan, kemudian Andi Sultan Daeng Radja seorang raja yang amanah 

memiliki rasa takut kepada Allah di tandai dengan taatnya Andi Sultan Daeng Radja 

                                                           
74 Zainuddin Tika dan H. Bachtiar Ilham Aki, Andi Sultan Daeng Raja, Pahlawan dari 

Bulukumba, h.22 
75 https://aceh.kemenag.go.id/opini/565/pemimpin-itu-amanah-bukan-sekedar-

menebar-janji. Di Akses pada tanggal 5 Agustus 2023 

https://aceh.kemenag.go.id/opini/565/pemimpin-itu-amanah-bukan-sekedar-menebar-janji
https://aceh.kemenag.go.id/opini/565/pemimpin-itu-amanah-bukan-sekedar-menebar-janji
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dengan keagamaan di Bulukumba sehingga ian tidak mungkin mengkianati 

rakyatanya ini juga terbukti dengan pengorbanan Andi Sultan Daeng Radja 

terhadap rakyatanya, kemudian Andi Sultan Daeng Radja, Raja yang teliti dengan 

permasalahan yang terjadi terhadap rakyatny sehingga mampu mengatasi 

permasalahan tersebut, kemudian Andi Sultan Daeng Radja, Raja yang Alim raja 

yang memiliki ilmu, sebab Andi Sultan Daeng Radja raja yang berpendidikan dan 

mengenyam pendidikan formal, selain itu Andi Sultan Daeng Radja juga memiliki 

banyak pengalaman di pemirantahan sehingga ia mampu mengatur kerajaannya dan 

mengetahui potensi yang mamapu mensejahtrakan rakyatanya melalui pertanian. 

Dalam Budaya politik adalah serangkaian keyakinan atau perilaku yang 

menyampaikan dampak terhadap kebijakan dan administrasi publik, termasuk di 

dalamnya pola yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi, tidak bias kita pungkiri 

kesenjangan ekonomi yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat sudah 

menyebabkan semangat dan motivasi rakyat menjadi lemah Pembangunan ekonomi 

adalah proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat 

meningkat atau kegiatan-aktivitas yang dilakukan buat berbagi ekonomi serta 

tingkat hayati masyarakatnya 

Secara tradisional, Peran utama pertanian sebagai sumber tenaga kerja dan 

dan sektor penghasil bahan-bahan pangan. Adapun peran sektor pertanian dalam 

perkembangan ekonomi. Sebagai sektor penghasil bahan pangan, Sebagai sumber 

tenaga kerja bagi sektor ekonomi lain, Sebagai salah satu  sumber penghasilan. 

Pertanian merupakan sektor yang paling dominan yang ada di masyarakat 

Gantarang, karena melihat kondisi masayarakat  sebagian besar penduduknya 
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bercocok tanam. Komoditas utamanya yaitu padi yang merupakan produk dengan 

peranan terbesar bagi masyarakat sehingga Andi Sultan Daeng Radja selama 

menjabat sebagai raja memperbaiki sistem pertanian, sehingga kesejahtraan 

masyarak Gantarang lebih baik. 

3. Hubungan Sosial  

Sistem sosial  adalah   suatu  sistem  yang   terdiri  atas   elemen-elemen   

sosial. Elemen-elemen sosial itu terdiri atas tindakan-tindakan sosial yang 

dilakukan individu-individu yang berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam 

sistem sosial terdapat individu-individu   yang   berinteraksi   dan   bersosialisasi   

sehingga   tercipta   hubungan-hubungan sosial.   Keseluruhan   hubungan   sosial   

tersebut   membentuk   struktur   sosial   dalam kelompok   maupun   masyarakat   

yang   akhirnya   akan   menentukan   corak   masyarakat tersebut 

Hubungan sosial merupakan  hubungan-hubungan yang dinamis dan 

menyangkut hubungan antara individu dengan individu, antara kelompokkelompok 

manusia, maupun antara individu dengan kelompok Hubungan sosial itu 

menimbulkan kesan didalam pikiran individu yang kemudian menentukan tindakan 

apa yang akan dilakukannya. 

Pada masa kepeminpinan Andi Sultan Daeng Radja sebagai Karaeng di 

Gantarang, hubungan sosial dengan masyarakat sangat baik, sebab dari kecil Andi 

Sultan Daeng Radja suda di nasehati oleh orang tuanya, bahwa pergaulan itu 

tidaklah mengenal status sosial seorang. Dari status sosial kaum bangsawan hingga 

rakyat jelata, semua harus dioerlakukan yang sama, bergaul dengan masayarakat 

dari berbagai lapisan sosial, tanpa membeda-bedakan satatus sosialnya, itu 
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merupakan awal pembinaan bagi Andi Sultan Daeng Radja. Andi Sultan Daeng 

Radaja beranggapan bahwa rakyat yang tertindas itu juga harus dirasakan oleh 

seorang peminpin, agar bisa memperjuangkan nasib rakyatnya dan sekaligus 

mencarikan solusi dari masalahnya.76  

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh Andi Matampawali yang 

merupakan keturunan dari Andi Sultan Daeng Radja. 

Kepeminpinan Andi Sultan Daeng Radja sebagai karaeng Gantarang pada 

saat itu sangat dekat dengan dengan masyarakat, yang dimana masa 

mudahnya beliu sudah terlibat di organisasi kepemudaan yaitu Budi Utomo 

dibuktikan kehadiranya beliau di Sumpah Pemudah 28 Oktober di Jakarta 

seiring perjalanan hidupnya beliau ketika menjabat sebagai karaeng di 

Gantarang beliau sangat dekat dengan masyarakat Gantarang, beliau 

memiliki pegangan selama menjabat sebagai Karaeng Gantarang yaitu, 

Junjung tinggi nilai keadilan, belah rakyat kecil dan kejujuran, dan 

pegangan ini sampai menurun kegenerasi dari Andi Sultan Daeng Radja.77 

 

Sama halnya yang disampaikan oleh Drs. Dg Mapata, M.M  yang 

merupakan Sejarawan yang menulis buku tentang Andi Sultan Daeng Radja 

Andi Sultan Daeng Radja merupakan sosok peminpin yang memiliki 

hubungan sosial yang sangat luar biasa beliau mampu merangkul semua 

masyarakat yang ada di Gantarang tanpa melihat kalangan dan juga 

sebahgian tanah yang dimiliki oleh  beliau dari nenek moyangnya di 

beriakan cuma-cuma ke masyarakat untuk dimanfaatkan kesejahtraan 

masyarakat.78 

                                                           
76 Zainuddin Tika dan H. Bachtiar Ilham Aki, Andi Sultan Daeng Raja, Pahlawan dari 

Bulukumba, h.6 
77 Wawancara dengan bapak Andi Matampawali yang merupakan keturunan dari Andi 

Sultan Daeng Radja. 
78 Wawancara yang disampaikan oleh Drs. Dg Mapata, M.M  yang merupakan Sejarawan 

yang menulis buku tentang Andi Sultan Daeng Radja 
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Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa Andi Sultan Daeng Radja sebagai 

karaeng Gantarang pada masa pemerintahannya sangat di segani oleh 

masyarakatnya, bukan karena status sosialnya sebagai seorang Karaeng, akan tetapi 

kepeminpinannya yang sangat baik sehingga masyarakat menghormati Andi Sultan 

Daeng Radja 

Berdasarkan data di atas menjelaskan bahawa selama menjabat Karaeng 

Gantarang Andi Sultan Daeng Radja, merupakan pemimpin yang sangat dekat 

dengan masyarakat, kedekatan Andi Sultan Daeng Radja dengan masyarakat, sebab 

Andi Sultan Daeng Radja memegang prinsip Junjung tinggi nilai keadilan, belah 

rakyat kecil dan kejujuran, dengan kedekatan Andi Sultan Daeng Radja menjadi 

keunggulun dari Sultan Daeng Radjas dan dengan keunggulan tersebut, masyarakat 

yang di pimping patuh dan bersedia melakukan kegiatan-kegiatan yang di 

kehendaki dari peminpin tersebut. 

S. Pradja menjelaskan pemimpin dan kepemimpinan, ada beberapa hal yang 

perlu di perhatikan, di antaranya: pertama, kekuasaan dan kewenangan, yaitu 

kemampuan untuk bertindak bagi seorang pemimpin untuk menggerakkan 

bawahannya agar mengikuti kehendaknya dalam mencapai tujuan yang telah di 

tentukan sebelumnya. Kedua, kewibawaan, yaitu berbagai keunggulan yang 

dimiliki seorang pemimpin, sehingga membedakan dengan yang di pimpinnya, dan 

dengan keunggulan tersebut, orang lain patuh dan bersedia melakukan kegiatan-

kegiatan yang di kehendakinya. Ketiga, kemampuan, yaitu keseluruhan daya, baik 

berupa keterampilan sosial maupun keterampilan teknis yang melebihi orang lain.79 

                                                           
79 Juhaya S. Pradja, Kepemimpinan, ( Bandung: Pustaka Setia. 2014), h. 26 
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Selain perjuangan Andi Sultan Daeng dalam membangun hubungan sosisal 

dengan membaur diri dengan masyarakat. Andi Sultan Daeng Raja juga 

membangun hubungan sosial dengan membentuk dan terlibat dalam Organisasi. 

a. Persatuan Pergerakan Nasional Indonesia (PPNI) Bulukumba  

Persatuan Pergerakan Nasional Indonesia (PPNI) Bulukumba Dibawah 

pimpinan A. Pnamun, H. Abdul Karim. Organisasi ini mendapat sambutan dari 

rakyat dan cabang-cabang nya dibentuk di berbagai daerah di Bulukumba antara 

lain: Gantarang, Bulukumba, Tanete dan Tiro. Sebagai Organisasi pergerakan tentu 

mempunyai program antara lain:80 

1. Menghimpun tenaga dan mengorganisir pemuda Bulukumba dalam 

suatu front kekuatan yang kapan saja bisa digerakkan kalau dibutuhkan. 

2.  Mengaktifkan kembali pemuda-pemuda Seinendang, Heiho sebagai 

kekuatan militer untuk melawan musuh. 

3. Menjalankan aksi keluar untuk bekerjasama dengan berbagai organisasi 

kelaskaran di Sulawesi Selatan 

NICA mengajak Andi Sultan Daeng Radja untuk bekerja sama, tetapi ia 

dengan tegas menolak permintaan tersebut. Akibatnya, tanggal 2 Desember 1945, 

NICA menangkap Andi Sultan Daeng Radja di kediamannya, Kampung Kasuara, 

Gantarang. Ia dibawa ke Makassar dan ditahan di sana.  NICA berharap dengan 

ditangkapnya Daeng Radja akan mematikan perlawanan rakyat Bulukumba, tetapi 

yang terjadi justru sebaliknya.  Para pejuang Bulukumba membentuk organisasi 

                                                           
80 Zainuddin Tika dan H. Bachtiar Ilham Aki, Andi Sultan Daeng Raja, Pahlawan dari 

Bulukumba, h .31 
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perlawanan bersenjata bernama Laskar Pemberontak Bulukumba Angkatan Rakyat 

(PBAR), dipimpin Andi Syamsuddin.  Lima tahun setelah Daeng Radja dipenjara, 

tanggal 17 Maret 1949, pengadilan memvonis Sultan Daeng Radja dengan 

hukuman pengasingan ke Manado sampai 8 Januari 1950, Sultan Daeng Radja baru 

dibebaskan setelah Konferensi Meja Bundar, setelah Belanda mengakui kedaulatan 

Indonesia. Setelah bebas, ia kembali ke Bulukumba.81  

Usaha-usaha PPNI mulai tampak berjalan secara teratur, tetapi bersamaan 

dengan itu, Kehadiran Tentara NICA yang membonceng para Tentara Sekutu 

Austaralia, menjadi suatu tantangan dan masalah yang harus diperhitungkan dan 

diatasi dengan perlawanan rakyat. Beberapa rangkaian aksi pemuda menyebabkan 

tentara sekutu berusaha menangkap para pemuda. Namun pihak pemuda menyadari 

juga bahwa kedatangan Tentara Sekutu adalah bertujuan untuk melucuti tentara 

Jepang. Dalam hal ini usaha Sultan Daeng Raja sebagai pemimpin dan bapak yang 

dihormati para pemuda untuk mengarahkan gerak dan aktivitas para pemuda. Andi 

Sultan Daeng Raja selalu menekankan betapa penting dan tingginya harga diri 

sebagai bangsa yang telah merdeka dan untuk itu pemuda tetap meghormati 

terhadap pelaksanaan tugas pihak sekutu yang telah diketahui oleh pemimpin 

pemerintahan kita pada waktu itu. 

Dengan adanya kontak antara pemuda dan masyarakat maka pada tanggal 5 

Oktober 1946 diadakanlah pertemuan di rumah Andi Manribu yang terletak di 

kampung Bojo Palampang. Adapun pemuda yang hadir dalam pertemuan tersebut 

                                                           
81 Zainuddin Tika dan H. Bachtiar Ilham Aki, Andi Sultan Daeng Raja, Pahlawan dari 

Bulukumba, h .45 
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antara lain, Abdul Aziz Paturusi yang baru bebas dari tahanan, H. Mappiasse, 

Usman Adam, Abd. Rahman Dg, Ngeppe, Kr. Tolli, Dolo Dg. Bella, A. Manribu, 

Andi Aing Manggakuang, Andi Muh. Siraj . Hasil pertemuan itu adalah berirkar 

untuk melanjutkan perjuangan dan mempersatukan kekuatan pemuda bahkan 

berencana membentuk gerakan pemberontakan Gantarang yang akan dikoordinir 

oleh Sultan Daeng Raja. 

Setelah beberapa tahun Andi Sultan Daeng Raja ditahan di KIS, tanpa 

kepastian hukum, maka pada tanggal 17 Maret 1949 Andi Sultan Daeng Raja diadili 

oleh Tentara Sekutu dengan tuduhan sebagai extrimis dan bersekongkol dengan 

gerakan pemuda untuk melawan pemerintah sehingga dibuang ke Minahasa. Andi 

Sultan Daeng Raja di Minahasa tetap berhubungan dengan para pejuang 

(Republiken) seperti Dauken, Max Tumbel, dan Penamun. Mereka terlibat dalam 

berbagai diskusi tentang perkembangan politik RI. Andi Sultan Daeng Raja baru 

dibebaskan dari tahanan setelah Konferensi Meja Bundar ( KMB) berakhir, yaitu 

ketika Belanda menyerahkan kedaulatannya kepada Republik Indonesia Serikat 

yang kemudian secara resmi dibebaskan pada tanggal 8 Januari 1950.  

Dengan organisasi ini Andi Sultan Daeng Radja menjadikan alat untuk  

memperjuangkan kemeredekaan terhadap penjajahan yang dilakukan NICA di 

Gantarang dan pada umumumnya di Bulukumba,  

b. Keterlibatan Andi Sultan Daeng Radja di Bidang Keagaaman di 

Bulukumba 

Puncak kejayaan kerajaan Gantarang ada pada masa pemerintahan Andi 

Sultan, bukan saja keberhasilan dalam aspek peninğkatan ekonomi rakyat, tetapi 
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juga berhasil mempersatukan kerajaan kecil di wilayah Bulukumba untuk berjuang 

bersama melawan Belanda. Dalam aspek keagamaan, Andi Sultan adalah raja 

Gantarang yang paling banyak meninggalkan jejak rekam, seperti pendirian masjid, 

pendiri Muhammadiyah, pendiri sekolah ağama (Muhammadiyah), mensupport 

sekolah-sekolah ağama bercorak NU, dan lain-lain. Meskipun H. Andi Sultan 

Daeng Raja merupakan tokoh organisasi Muhammadiyah, namun iatetap sangat 

peduli dengan corak keislaman Iainnya seperti NU, sebab ia sangat menghormati 

ulama. Buah karya Andi Sultan Daeng Raja di bidang agama masih dirasakan 

manfaatnya oleh masyarakat Bulukumba hingga saat ini. Beberapa rekam jejak 

bidang keagamaan Andi Sultan daeng Raja:82 

1) Pembangunan Masjid 

Mesjid merupakan salah satu simbol keislaman, sebab ia merupakan pusat 

aktifitas ibadah. Selain sebagai pusat aktifitas ibdaha, masjid sering juga dijadikan 

sebagai pusat perjuangan politik, ekonomi dan lain-lain. Masjid yang didirikan oleh 

Andi Sultan daeng Raja adalah Masjid Raya Bulukumba. Pembangunan masjid ini 

memberi isyarat bahwa sebagai seorang raja mestinya memiliki tanah yang luas. 

Namun dalam kenyataannya, masjid yang dibangun bukan tanah adat, atau tanah 

pribadi milik Andi Sultan Daeng Raja, akan tetapi Masjid Raya Bulukumba, 

dibangun di atas tanah wakaf 3 orang yang menyumbangkan tanahnya untuk 

mewujudkan Masjid Raya tersebut. Sebagai seorang Raja, dia menyumbangkan 

hartanya berupa emas milik istrinya, meskipun itu sangat jauh dari mencukupi. 

                                                           
82 Muhammad Saleh Tajuddin, Andi Tenri Yeyeng, SINERGITAS AGAMA DAN 

KEKUASAAN: Mengali Khazanah Kearifan Lokal Eksistensi Kerajaan Gantarang Bulukumba .( 

Gowa: Alauddin University Press, 2021) h. 112 
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Untuk itu, Andi Sultan menghimbau partisipasi masyarakat untuk mewujudkan 

pembangunan Masjid tersebut.83 

2) Membentuk Organisasi Sadar  

Meskipun masjid Taqwa Ponre didirikan oleh Pasari Petta Tanta, namun 

putranya Andi Sultan memaksimalkan fungsi masjid tersebut sebagai pusat 

pembinaan umat. dirintis oleh Pasarai Petta Tanra dilanjutkan oleh Andi Sultan 

daeng Raja dengan membentuk organisasi Sadar, sebuah bentuk organisasi lokal 

yang berkiprah kepada Persis Bandung yang bercorak Wahabi. Pelopor 

perkumpulan tersebut adalah Moh Noor H. Barani, H. Moh Saleh bin H. Kantoro, 

dan H. Andi Sultan daeng Raja bin Pasarai petta Tanra. Untuk memberi 

pemahaman keagamaan yang baik kepada masyarakat, maka Andi Sultan memesan 

buku-buku di Persis Bandung langsung kepada pengarangnya yaitu A. Hasan 

Bandung Buku-buku tersebut diterjemahkan kedalam Bahasa Bugs oleh Moh Noor 

H. Barani dengan H. Moh. Kasim untuk memudahkan masyarakat dalam 

memahami ajaran İslam. Di masjid tersebut didirikan perpustakaan dan setiap hari 

Jum'at jamaah bisa meminjam selama satu minggu dengan sewa 1.5 sen. Melihat 

antusias masyarakat untuk belajar ağama, maka Andi Sultan berinisiatif mendirikan 

sekolah, tetapi mendapat tantangan dari pemerintah Belanda tidak boleh 

mendirikan sekolah tampa dinaung oleh organisasi yang diakui Belanda.84 

3) Membentuk Organisasi dan sekolah Muhammadiyah 

                                                           
83 Muhammad Saleh Tajuddin, Andi Tenri Yeyeng, SINERGITAS AGAMA DAN 

KEKUASAAN: Mengali Khazanah Kearifan Lokal Eksistensi Kerajaan Gantarang Bulukumba. h 

106 
84 Muhammad Saleh Tajuddin, Andi Tenri Yeyeng, SINERGITAS AGAMA DAN 

KEKUASAAN: Mengali Khazanah Kearifan Lokal Eksistensi Kerajaan Gantarang Bulukumba. h 
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Pendirian organisasi dan sekolah Muhammadiyah tidak terlepas dari fungsi 

utama masjid Attaqwa Ponre untuk membangun umat melalui pendalaman 

pemahaman ağama melalui Pendidikan. Ternyata pendirian sekolah harus dinaungi 

oleh organisasi nasional yang diakui oleh Belanda sehingga atas dasar itulah sejarah 

berdirinya organisasi Muhammadiyah sebelum didirikan sekolah. setelah pihak 

Belanda menolak pendirian sekolah atas nama organisasi lokal, maka diutuslah 

Moh Noor ke Makassar untuk mencari organisasi Nasional yang diakui Belanda 

yang tentunya mirip dengan organisasi Sadar, yaitu Organisasi Muhammadiyah 

dan Aisyiyah. Pihak Belanda menyetujui organisasi Muhammadiyah dan Aisyiyah, 

maka diundanglah 9 tokoh Muhammadiyah dan Aisyiyah dari Makassar, termasuk 

Prof.DL Hamka untuk menghadiri presmian Muhammadiyah - Aisyiyah pada 

tahun 1932, dimana Andi Sultan sebagai Pelindung, H. Muh. Kasim sebagai Ketua 

I Muhammadiyah, Lebba H. Barani sebagai Ketua I Aisyiyah, dan Andi Ahmad 

sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah (Hizbul Wathan).85 

Setelah organisasi Muhammadiyah, Aisyiyah, dan Pemuda Muhammadiyah 

resmi berdiri pada tahun 1932, maka pada tahun yang sama sekolah dasar 

Muhammadiyah resmi berdiri di Ponre dengan lokasi di area Masjid Attaqwa 

dengan mendatangkan guru dari Yogyakarta, yaitu Raden Panani dan Raden 

Dahroni. Murid-murid SD Muhammadiyah Ponre, di antaranya Prof.Dr. Hj. Andi 

Rasdiyanah, Dra. Hj. Marliyah Ahsan, Dra. Syamsiah Nur, dan Iain-lain 

                                                           
85 Muhammad Saleh Tajuddin, Andi Tenri Yeyeng, SINERGITAS AGAMA DAN 

KEKUASAAN: Mengali Khazanah Kearifan Lokal Eksistensi Kerajaan Gantarang Bulukumba. h 
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Pada tahun 1933, organisasi Muhammadiyah sudah eksis di Bulukumba 

Kota, dan pada tahun 1934, organisasi Muhammadiyah di Barabba, Palambarae, 

kerajaan Ujung Loe, Kerajaan Tiro, Kerajaan bira, dan Batukaropa dibawa 

bimbingan ulama Sayyed Muhsin Alwi dari Majene dan Sudarno dari Yogyakarta. 

Pada masa pemerintahan Jepang dimulai tahun 1942, organisasi Muhammadiyah 

mengalami stagnasi bahkan sekolah Muhammadiyah dijadikan Gudang barang, 

termasuk mushalla Aisyiyah dijadikan sebagai pos jaga. 

Pada tahun 1946, raja dan rakyat Gantarang melakukan perlawanan 

melawan penjajah yang menyebabkan Andi Sultan daeng Raja dengan keluarganya 

dibuang ke Minahasa. Sebanyak 13 warga Muhammadiyah mengalami Korban 

penembakan penjajah 

Andi Sultan memegang kendali pemerintahan di Gantarang kurang leih 

30 tahun lamanya. Walau demikian, juga memangku jabatan lain yang 

dipercayakan padanya, sampai ia menyerahkan tampuk pemerintahan pada 

putranya yang kedua yakni Andi Sappewali. 

Andi Sappewali adalah Raja terakhir Gantarang yang dilantik pada saat 

ayahnya Kembali dari pembuangannya di Minahasa pada tahun 1950. Selama 

memerintah, Andi Sappewali tidak terlalu tampak atau menonjol dalam aspek 

integritas agama dengan kekuasaan. Dalam aspek pemerintahan, Andi Sappewali 

sangat dikenang oleh masyarakat Gantarang karena jasanya dalam memajukan 

pertanian yang pengaruhnya sampai sekarang. Saat penulis melakukan survey di 

beberapa desa di Gantarang, masyarakat sangat mengenangnya karena rekomendasi 

bahkan memerintahkan kepada masyarakat yang memiliki kebun agar menanam 



72 
 

 

cengkeh. Ternyata hasil rekomendasi tersebut membuahkan hasil dalam 

peningkatan masyarakat petani cengkeh. Salah seorang anaknya yang menjadi 

Bupati Bulukumba baru-baru ini, Andi Sukri Sappewali menjadi bupati selama dua 

periode tidak terlepas dari pengaruh orang tua dan kakeknya. 

Andi Sappewali adalah Raja terakhir Gantarang yang dilantik pada saat 

ayahnya Kembali dari pembuangannya di Minahasa pada tahun 1950. Selama 

memerintah, Andi Sappewali tidak terlalu tampak atau menonjol dalam aspek 

integritas agama dengan kekuasaan. Dalam aspek pemerintahan, Andi Sappewali 

sangat dikenang oleh masyarakat Gantarang karena jasanya dalam memajukan 

pertanian yang pengaruhnya sampai sekarang.  

Berdasarkan wawancara Andi Maurawali keturunan dari Andi Andi 

Sappewali 

Menjelaskan bahwa Andi Sappewali mewarisi kepeminpinannya dari 

bapaknya Andi Sultan Daeng Radja, beliau juga sangat berperan penting 

dalam kesejahtraan masyarakat tani contohnya di Bonto Nyeleng Andi 

Sappewali membangun bendungan yang sampai saat ini sangat bermanfaat, 

86 

 

Selain dari perannya di bidang pertanian khusunya pembangunan bendungan 

Bonto Nyeleng Andi Sappewali juga memiliki peran penting dalam pertanian 

cengkeh di Gantarang saat masyarakat sangat mengenangnya karena rekomendasi 

bahkan memerintahkan kepada masyarakat yang memiliki kebun agar menanam 

cengkeh. Ternyata hasil rekomendasi tersebut membuahkan hasil dalam 

peningkatan masyarakat petani cengkeh. 

                                                           
86 Wawancara dengan bapak Andi Mauragawali keturunan dari Andi Andi Sappewali 
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Kesuksesan Andi Sappewali dalam  mensejahtran masyarakat semasa dia 

menjadi raja Gantarang menggantikan bapaknya, Andi Sappewali juga mewarisi 

sistem kepeminpinan yang di terapkan oleh Andi Sultan Daeng Radja, sehingga 

masyarakat Kerajaan Gantarang di masa kepeminpinannya dipatuhi. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Andi Matmapawali keturunan Andi 

Sappewali. 

Kepeminpinan Andi Sapppewali juga mengunakan pilar belah rakyat kecil 

dan apa yang di ajarkan oleh Andi Sultan Dang Radja kepada Andi Sappewali 

menjadi pegangan, bahwa sebagai peminpin tidak boleh jauh dengan 

masyarakat, sebagai peminpin harus membelah rakyat kecil, dan tidak pernah 

di ajarkan bagaimana cara mencari uang tapi kita di ajarkan bagaiman kita 

memberikan apa yang kita punya, sehingga di masanya dibangun 13 

bendungan.87 

Sama halnya yang disampaikan oleh Andi Uke Indah Permatasari keturunan 

Andi Sappewali,  

Kita ketahui bahwa Andi Sappewali keturunan langsung dari Andi Sultan 

Daeng Radja, sehingga kepeminpinan dari Andi Sappewali sama dengan 

Andi Sultan Daeng Radja, karena selepas dari kepeminpinpan bapaknya 

makan dilanjutkan oleh beliau anaknya, dan pastinya mewarisi kepeminpinan 

bapaknya, betul-betul semangat dalam memperjuangkan kesejahtraan 

rakyatnya.88 

Berdasrkan data di atas dapat disimuplkan bahwa kepeminpinan dari Andi 

Sapewalli merupakan warisan dari Bapaknya Andi Sultan Daeng Radja, tahta yang 

di wariskan Andi Sultan Daeng Radja ke Andi Sapewalli juga mewariskan gaya 

                                                           
87  Wawancara dengan bapak Andi Matmapawali keturunan Andi Sappewali. 
88 Wawancara dengan ibu Andi Uke Indah Permatasari keturunan Andi Sappewali 
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kepemeninpinan dari Andi Sultan Daeng Radja, sehingga Andi Sapewalli dalam 

kepinpinannya sukses melanjutkan pembungan Gantarang dan masyrakat juga 

berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. 

Dalam teori budaya politik yang di kemukakan oleh  Almond dan Verba. 

Budaya  merupakan salah satu bentuk teori yang dikembangkan dalam memahami 

sistem politik. Budaya politik clapa! dipahami sebagai suatu sikap orientasi yang 

khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam baglannya, dan sikap 

terhadap peranan warga negara yang ada di daam sistem itu (Dengan kala lain, 

bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara 

masyarakat bangsa itu. Lebih jauh mereka menyatakan, bahwa warga negara 

senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol- simbol dan lembaga 

kenegaraan berdasarkan oricntasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula 

mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem 

politik. Budaya politik selalu intem pada setiap masyarakat yang terdiri dari 

sejumlah individu yang hidup dalam sislem politik tradisional, lnmsnasional, 

maupun modem. Selain itu, budaya polilik meliputi masalah legitimasi, pengaturan 

kekuasaan, proses pembllatan kebijakan pemerintah. kegiatan partai-partai politik. 

perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang 

memerintah. Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi 

dan sosial, kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Oengan demikian, budaya 

politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menemukan keputusan 

nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber-sumber. 



75 
 

 

Berdasarkan penjelasan data di atas dapat di simpulkan bahwa budaya politik 

yang terbangun di masa Andi Sultan Daeng Radja budaya politik partisipan. 

Budaya politik partisipan merupakan kondisi ideal bagi masyarakat secara politik 

dalam berdemokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya harmonisasi hubungan warga 

negara dengan pemerintah, yang ditunjukan oleh tingkat kompetensi politik, 

masyarakat merasa perlu untuk terlibat dalam proses pemilu dan memercayai 

perlunya keterlibatan dalam politik. Selain itu, warga negara berperan sebagai 

individu yang aktif dalam masyarakat secara sukarela, karena adanya saling percaya 

(trust) antar warga negara dan memiliki kebanggaan terhadap sistem politik dan 

memiliki kemauan untuk mendiskusikan hal tersebut. Masyarakat memiliki 

keyakinan dapat memengaruhi pengambilan kebijakan publik dalam beberapa 

tingkatan dan memiliki kemauan untuk menyampaikan kritik, mengorganisasikan 

diri dalam protes sebagai kontrol bila terdapat praktik-praktik pemerintahan yang 

tidak memihak rakyat 

Keberhasil Andi Sultan Daeng Radja dalam membentuk budaya politik di 

masa kepeminpinannya mewarisi  Andi Sappewali merupakan penerus Karaeng 

Gantarang yang terkenal di Kerajaan Gantarang, dan dari dua tokoh ini memjadi 

elit yang yang pastinya memimiliki pengaruh besar di Kabupaten Bulukumba, 

perjuangan yang dilakukan oleh kedua tokoh ini di masa lalu berdampak positif 

kepada keturunan-keturunanya sekarang. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Andi Maurawali keterunuan Andi Sultan 

Daeng Radja.  
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Kepeminpinan Andi Sultan Daeng Radja sebagai karaeng Gantarang sangat 

baik sehingga sampai saat ini berdampak positif kepada keturunannya 

terbukti sampai sekarang Gantarang didominasi oleh keturunan Andi Sultan 

Daeng Radja, bukan hanya  di Gantarang, tapi adalam lingkup pemerintahan 

Bulukumba juga berdampak beberapa keturunan Andi Sultan Daeng Radja 

banya mengisi pemerintahan Bulukumba, termasuk Bupati dua priode.89 

Sama halnya yang di sampaikan oleh Andi Matampawali, anak dari Andi 

Sappewali 

Andi Sappewali dimasa kepeminpinan sebagai Raja pada masa itu yang 

banyak membangun infrastruktur pertanian yang sangat besar manfaatnya ke 

masyarakat tani, sehingga berdampak positif ke turunanya, dengan jasa 

perjuangan yang dilakukan oleh Andi Sappewali memdapat ruang di 

masyarakat terbukti anak Andi Sappewali menjadi Bupati dua prioden di 

Kabupaten Bulukumba.90 

Berdasarkan data di atas dapat di simpulkan bahwa keberhasilan para 

keturunan dari Andi Sultan Daeng Radja, Ataupun Andi Sappewali tidak terlepas 

dari perjuangan yang dilakukan oleh ke dua tokoh tersebut dalam membangun 

Kerjaan Gantarang di masa lalu. Mereka menjadi elit lokak yang ada di bulukumba 

yang memiliki pengaruh yang cukup besar.  

Berdasarkan Wawanacara dari Andi Soraya Widyasari salah satu keturunan 

dari Andi Sultan Daeng Radja  

Perjuanga dari Andi Sultan Daeng Radja dan Andi Sappewalli memiliki 

pengaruh sangat besar di Bulukumba sebab keturuna-keturunannya mendapat 

                                                           
89  Wawancara dengan bapak Mauragawali keterunuan Andi Sultan Daeng Radja. 
90 Wawancara dengan bapak Andi Matampawali, anak dari Andi Sappewali 
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posisi strategis di Kabupaten Bulukumba, seperti Andi Sukri Sapewalli 

menjadi Bupati Bulukumba dua periode dan juga di Kecamatan Gantarang 

berpulu-puluh tahun di jabat oleh keturunan Andi Sultan Daeng Radja. Dan 

masih banyak lagi keturunan-keturunan yang memduduki birokrasi di 

Bulukumba, bukan hanya di Bulukumba tapi di luar Bulukmba juga banyak, 

dan ini juga menjadi beban moral bagi kami, ketika kami berbuat salah maka 

otomatis perjuangan pendahulu kami juga tercedera.91 

Berdasarkan data di atas menjelaskan bahwa perjuangan dua tokoh Kerajaan 

Gantrang yaitu Andi Sultan Daeng Radja dan Andi Sapewalli berhasil membangun 

government elite. Elit Keturunan Karaeng Gantarang yang memiliki kelebihan di 

mata masyarakat Bulukumba terutama pada bidang pemerintahan kemudian 

berpengaruh pada kepercayaan masyarakat pada sosok seorang keturunan Karaeng 

sehingga keturunan Andi Sultan Daeng Radja banyak menduduki pemiratahan di 

Kabupaten Bulukumba.  

Karaeng merupakan penyematan kebangsawaan yang diperolah dari garis 

keturunan yang merupakan gelar kerajaan dulunya. Keberadaan Arung sama 

dengan Karaeng di Bulukumba yaitu berawal dari keberadaan keturunan Arung 

yang begitu besar yang ada di Bulukumba tepatnya di kecamatan Gantarang, yaitu 

keturunan dari Andi Sultan Daeng Raja, salah seorang cendekia atau tokoh 

penggerak dan pejuang kemerdekaan di Kecamatan Gantarang Kabupaten 

Bulukumba. 

                                                           
91 Wawancara Andi Uke salah satu keturunan dari Andi Sultan Daeng Radja dan Andi 

Sapewalli  
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Pareto percaya bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekolompok kecil 

orang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada 

kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat 

kekuasaan adalah selalu merupakan yang terbaik.merekalah yang dikenal sebagai 

Elit.92 

Golongan elite tradisional itu termasuk mereka yang berhasil menjadi 

pemimpin berdasarkan adat istiadat, pewaris atau budaya lama. Elite ini tidak 

seharusnya statis dan tidak bertentangan dengan kemajuan barat, kuasa elite 

tersebut berdasarkan tradisi, keluarga dan agama. Elite tradisional termasuk 

pemimpin agama, golongan elit tradisional, tuan tanah dan orang-orang dari 

kawasan yang telah diberi hak istimewa oleh pemerintah kolonial. Seorang anggota 

elite dapat menganggotai beberapa kategori tersebut misalnya, seseorang anak raja 

mungkin juga seorang pemimpin agama juga dapat menjadi seorang tuan tanah 

yang mempunyai beberapa kepentingan tertentu.  

Dalam sebuah kelompok masyarakat terdapat beberapa individu yang 

memiliki pengaruh dan peranan yang kuat, mereka inilah yang disebut elit. Teori 

elit merupakan teori yang berasumsi bahwa yang menentukan dinamika kehidupan 

politik suatu wilayah berada pada elit politik. 

Kepercayaan masyarakat terhadap kelompok elit keturunan Gantarang 

merupakan hal yang esensial dalam membangun hubungan komunikasi yang efektif 

baik antara elit keturunan Arung Gantarang maupun antara masyarakat dengan 

                                                           
92 SP. Varma, Teori Politik Modern. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), H.200 



79 
 

 

pemerintahan. Kepercayaan dibangun atas dasar suatu keyakinan dan pengakuan 

terhadap kebenaran yang melandasi hubungan antar perilaku. 

Dalam konteks hubungan pemerintahan  kepercayaan dapat dikatakan 

sebagai penghubung atau perekat hubungan komunikasi antara pemerintah dengan 

masyarakat, kepercayaan masyarakat terbangun apabila pemerintah menunjukkan 

sikap dan perilaku yang dapat di percaya, namun hal inipun terjadi dalam bidang 

pemerintahan desa Bontomacinna, Elit Keturunan Karaeng Gantarang selalu 

dapat menunjukkan sikap dan perilaku terhadap masyarakat sehingga masyarakat 

dapat mempercayainya baik dalam bidang formal maupun non informal. 

Dengan demikian, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Elit 

Keturunan Karaeng Gantarang dapat dikatakan sebagai suatu keyakinan , 

pengakuan dan respon masyarakat terhadap Elit Keturunan Karaeng Gantarang  

yang memerintah berdasarkan bukti yang ditunjukan pemerintah dengan cara 

mengayomi untuk melayani dan melaksanakan tugas dan fungsi yang berkenaan 

dengan pelayanan public 

Menurut Mosca dan Pareto elit politik  memiliki sifat dan karakter perilaku 

politik berdasarkan pada kepentingan masyarakat umum, elit ini cenderung terbuka 

kepada non-elit untuk menjadi bagian dari lingkungan elit liberal. Sama halnya 

dengan Elit Keturunan Karaeng Gantarang  memiliki sifat dan karakter berdasarkan 

kepentingan masyarakat dan terbuka kepada kelompok non-elit yang membuat 

masyarakat menaruh kepercayaan kepada Elit Keturunan Karaeng Gantarang  untuk 

menjadi pemimpin mereka. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh 

kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Budaya Politik Pada Masa 

Andi Sultan Daeng Radja Di Bulukumba,  

1. Budaya politik Andi Sultan Daeng Radja dapat ditelusuri mulai dari 

kepemimpinan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat 

Kerajaan Gantarang melalui pertanian, kemudian membangun hubungan 

sosial dengan masyarakat, serta sistem pemerintahan yang melibatkan 

rakyat melalui Dewan Adat  dan dengan sistem kepeminpinan yang 

gotong royong yang sangat solid dan melibatkan partisipasi masyarakat 

dalam membangun Kerajaan Gantarang. 

2. Identitas budaya politik di Kerajaan Gantarang adalah budaya politik 

partisipan demokratis. Teori budaya politik yang dikemukakan oleh 

sejumlah ahli yang menyatakan bahwa budaya politik parokhial dianut 

oleh penduduk yang terbelakang dan tidak berpendidikan terbantahkan 

oleh sistem kepeminpinan yang dilakukan oleh Andi Sultan Daeng 

Radja. 

3. Jasa kepeminpinan yang di lakukan oleh Andi Sultan Daeng Radja ketika 

menjadi Karaeng di Gantarang, menjadikan terbentuknya elit non politik 

yang memiliki pengaruh sangat penting di Bulukumba sehingga banyak 

keturunan Andi Sultan Daeng Radja yang banyak menduduki posisi 
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penting di Birokrasi Bulukumba, termasuk Andi Sukri Sappewalli yang 

menjadi Bupati Bulukumba dua priode,  

B. Implikasi Penelitian 

1. Implikasi Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi Ilmiah terhadap 

perkembangan Ilmu, khusunya di Program Studi Ilmu Politik Penelitian ini secara 

eksplisit Budaya Politik dalam kajian historis Kerajaan Gantarang sehingga 

penelitian ini dapat menjadi bahan acuan disiplin Ilmu Politik Budaya Politik Pada 

Masa Andi Sultan Daeng Radja Di Bulukumba. 

2. Implikasi Praktis  

Penelitian ini mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luar atau 

yang membaca skripsi ini bahwa budaya politik yang terbangun di Kabupaten 

Bulukumba tidak terlepas dari tinjauan historis Kerajaan Gantarang. 

C. Rekomendasi 

Adapun rekomendasi penulis terkait penelitian ini, peneliti berharap para 

ilmuan politik tidak hanya terfokus pada seputar kebijaka, strategi politik, ataupun 

pemilu, tapi perlu juga mengkaji lebih dalam mengenai kekayaan budaya yang ada 

di Daerah sehingga bisa terungkap dalam kajian secara ilmiah 

 

 

 

  

 



82 
 

 

 



 
 

82 
 

DAFTAR PUSTAKA 

  Buku 

Abdussamad, Zuchri. Metode Penelitian Kualitatif , Makassar: Syakir Media Press, 

2021. 

  Andi Tenri Yeyeng, Muhammad Saleh Tajuddin. SINERGITAS AGAMA DAN 

KEKUASAAN: Mengali Khazanah Kearifan Lokal Eksistensi Kerajaan 

Gantarang Bulukumba, Gowa: Alauddin University Press, 2021. 

BPS Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2022,  

Bulukumba: BPS Kabupaten Bulukumba, 2022. 

 Hamid, Abdullah. Manusia Bugis Makassar, Jakarta: PT Gunung Agung 1985. 

Huberman, Milles.  Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

1992. 

Kila, Syarir Budaya Politik Kerjaan Balanipa Mandar, Makassar : Pustaka Refleksi, 2015  

 Nila Sastrawati, Muh. Irfan Idris. Sosiologi Politik. Makassar: Alauddin University 

press, 2010. 

 Padulungi,  M. Basri. Biografi Pahlawan Haji Andi Sultan Daeng Raja Karaeng 

Gantarang, Sulawesi Selatan: Pemerintah Daerah Tingkat  I Sulawesi 

Selatan, 1981. 

  Rahmadi, Pengantar Metode Penelitian, Kalimantan Selatan: Antasari  Press, 

2011. 

Shihab,  Quraish. Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, 

Jakarta: Lentera Hati, 2002. 

Sidney Verba, Gabriel Almond. Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan 

Demokrasi di Lima Negara. terjemahan Sahat Simamora. Jakarta: Bina 

Aksara. 1984. 

Sugiyono. Memahami Penelitian Kuaitatif ,Bandung: Alfabeta 2012. 

 Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif untuk  yang bersifat : eksploratif, 

enterpretif, interaktif dan konstruktif  Bandung : alfabeta CV, 2018. 

  Sutinah, Bagong Suyanto. Metode Penelitian sosial: Berbagai Alternatif 

Pendekatan. Jakarta: Kencana, 2011. 



83 
 

 

   Syahrum, Salim.  Metode Penelitian Kualitatif  Bandung: Ciptaka Media, 2012. 

 Varma,  SP. Teori Politik Modern. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010 

  Yudistira, Gunawan Monoharto. Empat pahlawan dari Sulawesi selatan, 

Makassar :Lamacca Perss 2004. 

  Yusron, Elite Lokal dan Civil Society. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009. 

  Zainuddin Tika dan H. Bachtiar Ilham Aki. Andi Sultan Daeng Raja, Pahlawan 

dari Bulukumba,  Makassar: Pustaka Refleksi, 2007. 

Jurnal/Skripsi 

Achmat Munif, Khoirul Saleh. Membangun Karakter Budaya Politik Dalam 

Berdemokrasi, Addin, Vol. 9, No. 2, 2015, 309-332 

Andi Aderus, Awal Muqsith, Muhammad Saleh Tajuddin. Dalam Jurnal ini berjudul 

“Negara Latoa: Tinjauan Bernegara Masyarakat Bugis Dalam Lontara Latoa” Jurnal 

Politik Profetik Vol. 8 No 1, 2020, 136-154 

Muhammad Yahya, Rusli Malli. Studi Komparatif Sistem Pemerintahan Kerajaan Gowa 

Dan Bone Dalam Perspektif Otonomi Daerah, Al Urwatul Wutsqa, Vol X, No X,  

2021, 1-13 

Nasrullah, Andi Muh. Peran Andi Sultan Daeng Raja Dalam Perjuangan Kemerdekaan Ri 

Di Bulukumba (1945-1949), Skripsi Fakultas Adab Dan Humaniora Uin Alauddin 

Makassar 2017 

Internet 

https://aceh.kemenag.go.id/opini/565/pemimpin-itu-amanah-bukan-sekedar-menebar-

janji. Di Akses pada tanggal 5 Agustus 2023 

https://bulukumbakab.go.id/sejarah-kabupaten-bulukumba, DI Akses Pada tanggal 

25 Juni 2023 

 

 

 

 

 

 

https://aceh.kemenag.go.id/opini/565/pemimpin-itu-amanah-bukan-sekedar-menebar-janji
https://aceh.kemenag.go.id/opini/565/pemimpin-itu-amanah-bukan-sekedar-menebar-janji


84 
 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 



 
 

84 
 

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 

 Andi Mattampawali ( Keturunan Andi Sultan Daeng Radja Sekaligus Sekretaris 

Dinas Parawista Kabupaten Bulukumba) 

1. Menurut Bapak Bagaimana Peran Andi Sultan Daeng Radja membangun 

Kesejahteraan masyarakat di saat dia menjadi Raja..? 

Jawab: Di masa pemerintahan Andi Sultan Daeng Radja sebaga raja di 

Kerajaan Gantarang sangat sukses, sebab yang pertama di perhatikan 

oleh Andi Sultan Daeng Radja setelah di lantik menjadi Raja Gantarang 

yaitu per ekonomian dari masyarakat Gantarang dengan memperbaikan 

pertanian dari Gantarang, karean melihat potensi kerajaan Gantarang 

yaitu pertanian sehingga Andi Sultan Daeng Radja fokusnya di situ 

2. Menurut Bapak Di masa Kepeminpinan Andi Sultan Daeng Radja 

bagaimana partisipasi masyarakat terhadap Kerajaan Gantarang..? 

Jawab: Partisipasi masyarakat Gantarang dimasa Andi Sultan Daeng 

Radja sangat baik, di masa Kerajaan Gantarang adan yang namanya pilar 

Gantarang atau beberapa bentuk kerajaan di bawa naungan Kerajaan 

Gantarang, seperti Bangke Batea sebagai pemegang bendera, ada Galla, 

To’do Polioi di perbatasan Gantarang sebagai panglima Kerajaan 

Gantarang, kemudian ada Panre Guru dan seterusnya, nah ini semuah 

sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pemerintahan Kerajaan 

Gantarang 

3. Bagaimana Masyarakat menilai Kepemimpinan Andi Sultan Daeng 

Radja..? 

Jawab: Kepeminpinan Andi Sultan Daeng Radja sebagai karaeng 

Gantarang pada saat itu sangat dekat dengan dengan masyarakat, yang 

dimana masa mudahnya beliu sudah terlibat di organisasi kepemudaan 
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yaitu Budi Utomo dibuktikan kehadiranya beliau di Sumpah Pemudah 

28 Oktober di Jakarta seiring perjalanan hidupnya beliau ketika menjabat 

sebagai karaeng di Gantarang beliau sangat dekat dengan masyarakat 

Gantarang, beliau memiliki pegangan selama menjabat sebagai Karaeng 

Gantarang yaitu, Junjung tinggi nilai keadilan, belah rakyat kecil dan 

kejujuran, dan pegangan ini sampai menurun kegenerasi dari Andi Sultan 

Daeng Radja 

4. Bagaimana Kehidupan Masyarakat Di masa pemerintahan Andi Sultan 

Daeng Radja..? 

Jawab: Kehidupan Masyarakat Gantrang di Kepeminpinan Andi Sultan 

Daeng Radja sangat sejahtra, kesejahtraan Masyarakat Gantrang melalui 

perbaikan pertanian di Gantrang 

5. Apakah Peran Andi Sultan Daeng Radja dan Andi Sappewali di masa 

lampau memiliki Dampak ke Keturunannya Sekarang..? 

Jawab: Kepeminpinan Andi Sapppewali juga mengunakan pilar belah 

rakyat kecil dan apa yang di ajarkan oleh Andi Sultan Dang Radja kepada 

Andi Sappewali menjadi pegangan, bahwa sebagai peminpin tidak boleh 

jauh dengan masyarakat, sebagai peminpin harus membelah rakyat kecil, 

dan tidak pernah di ajarkan bagaimana cara mencari uang tapi kita di 

ajarkan bagaiman kita memberikan apa yang kita punya, sehingga di 

masanya dibangun 13 bendungan 

Andi Maurawali (Keturunan Andi Sultan Daeng Radja Sekaligus Kepala Desa 

Bonto Nyeleng) 

1. Bagaimana Andi Sultan Daeng Radja membangun Kesejahteraan 

masyarakat di saat dia menjadi Raja..? 
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Jawab: Andi Mauragawili menjelaskan bahwa selama Andi Sultan 

Daeng Radja Menjadi Karaeng Gantarang, beliau banyak memberikan 

perhatian terkait pertanian yang ada di masyarakat Gantarang, dan juga 

Karaeng Sultan Daeng Radja di percaya mengetahui kapan waktu yang 

baik untuk musim tanam padi, sehingga pertanian yang ada di 

Gantarang meningkat dan kesejahtraan masyarakat Gantarang juga 

meningkat dengan hasil pertanian 

 

2. Di masa dulu bagaimana partisipasi masyarakat terhadap Kerajaan 

Gantarang..? 

Jawab: Di Gantarang itu ada yang namaya pemangku Adat, ada 

sembilann pemangku adat, dan inilah yang membantu raja dalam 

mengimplementasikan tugas-tugas yang diperintahkan oleh raja 

contohnya di Bonto nyeleng gelak, Malewang Bangke bate, Barebba 

Jennang, Ponre Lompo, Bonto Sunggu Lompo,  dan juga dimasa Andi 

Sultan Daeng Radja sistem pemerintahan yang di terepkan beliau itu 

gotong royong, gotong royong dimasa kerajaan Gantarang sangat solid 

dibanding sekarang, semua masyarakat terlibat dalam pembangunan 

kerjaan dari segala bidang. 

3. Bagaimana Masyarakat menilai Kepemimpinan Andi Sultan Daeng 

Radja..? 

Jawab: Masyarakat Gantarang menilai kepeminpinan Andi Sultan 

Daeng Radja sangat Baik, perhatian Andi Sultan Daeg Radja dengan 

masyarakat tanpa melihat staus sosial sehingga masyarakat juga ikut 

terlibat dalam pembangunan Kerajaan Gantarang 
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4. Bagaimana Kehidupan Masyarakat Di masa pemerintahan Andi Sultan 

Daeng Radja..?  

Jawab: Kehidupan masyarakat Gantarang dimasa kepeminpinan Andi 

Sultan Daeng Radja sanagat baik, dimana kepeminpinan Andi Sultan 

Daeng Radja masyarakat lebih sejahtra melalui pembangunan pertanian 

5. Apakah Peran Andi Sultan Daeng Radja di masa lampau memiliki 

Dampak ke Keturunannya Sekarang..? 

Jawab: Peran Andi Sultan Daeng Radja dimasalu memberikan dampak 

positif kepada keturununannya mulai Andi Sapewalli yang mewarisi 

tahta dari Andi Sultan Daeng Radja, kemudian turun ke Cucu-cucunya 

dan samapi sekarang 

Andi Uke Inda Permatasari ( Keturunan Andi Sultan Daeng Radja dan PLT 

Kadis PMD) 

1. Menurut Ibu Bagaimana Peran Andi Sultan Daeng Radja membangun 

Kesejahteraan masyarakat di saat dia menjadi Raja..? 

Jawab: Di masa pemerintahan Andi Sultan Daeng Radja sebagai 

karaeng Gantarang beliau sosok yang memiliki semangat juang yang 

sangat besar sehingga di buktikan semangat juangnya dalam melepaskan 

masyrakat Gantarang dari penjajahan Belanda pada saat itu. Selain itu 

beliau juga memiliki semangat juang untuk mensejahtrakan masyarakat 

gantrang pada saat itu dengan memperbaiki sistem pertanian yang ada di 

Gantarang, dengan semangat juang itu masyarakat Gantarang juga ikut 

berjuang bersama Andi Sultan Daeng Radja 

2. Di masa dulu bagaimana partisipasi masyarakat terhadap Kerajaan 

Gantarang..? 
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Jawab: Semagat juang Andi Sultan Daeng Radja dalam memperjuangkan 

masyarakat Gantarang menjadikan masayarakat ikut serta membangun 

Kerajaan Gantarang 

3. Bagaimana Kehidupan Masyarakat Di masa pemerintahan Andi Sultan 

Daeng Radja..?  

Jawab: Kehidupan masayarakat Gantarang di masa Andi Sultan Daeng 

Radaja sangat baik, kesejahtraan masayarakat Gantarang sangat 

meningkat melalui pembangunan pertanian yang dikembangkan oleh 

Andi Sultan Daeng Radja 

4. Apakah Peran Andi Sultan Daeng Radja di masa lampau memiliki 

Dampak ke Keturunannya Sekarang..? 

Jawab: Kita ketahui bahwa Andi Sappewali keturunan langsung dari 

Andi Sultan Daeng Radja, sehingga kepeminpinan dari Andi Sappewali 

sama dengan Andi Sultan Daeng Radja, karena selepas dari 

kepeminpinpan bapaknya makan dilanjutkan oleh beliau anaknya, dan 

pastinya mewarisi kepeminpinan bapaknya, betul-betul semangat dalam 

memperjuangkan kesejahtraan rakyatnya 

 

Andi Soraya Widyasari ( Keturunan Andi Sultan Daeng Radja dan Anggota 

DPRD Kab Bulukumba) 

1. Menurut Ibu Bagaimana Peran Andi Sultan Daeng Radja membangun 

Kesejahteraan masyarakat di saat dia menjadi Raja..? 

Jawab: : Di masa pemerintahan Andi Sultan Daeng Radja sebaga raja di 

Kerajaan Gantarang sangat sukses, sebab yang pertama di perhatikan 

oleh Andi Sultan Daeng Radja setelah di lantik menjadi Raja Gantarang 
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yaitu per ekonomian dari masyarakat Gantarang dengan memperbaikan 

pertanian dari Gantarang,  

2. Apakah Peran Andi Sultan Daeng Radja di masa lampau memiliki 

Dampak ke Keturunannya Sekarang..? 

Jawab: Perjuanga dari Andi Sultan Daeng Radja dan Andi Sappewalli 

memiliki pengaruh sangat besar di Bulukumba sebab keturuna-

keturunannya mendapat posisi strategis di Kabupaten Bulukumba, 

seperti Andi Sukri Sapewalli menjadi Bupati Bulukumba dua periode 

dan juga di Kecamatan Gantarang berpulu-puluh tahun di jabat oleh 

keturunan Andi Sultan Daeng Radja. Dan masih banyak lagi keturunan-

keturunan yang memduduki birokrasi di Bulukumba, bukan hanya di 

Bulukumba tapi di luar Bulukmba juga banyak, dan ini juga menjadi 

beban moral bagi kami, ketika kami berbuat salah maka otomatis 

perjuangan pendahulu kami juga tercedera. 

Drs. Dg. Mapata, M.M. ( Sejarawan Bulukumba dan Penulis Buku Biografi Andi 

Sultan Daeng Radja) 

1. Menurut Bapak Bagaimana Kepeminpinan Andi Sultan Daeng Radja 

Selama Menjadi Raja di Kerjaan Gamtarang 

Jawab: Andi Sultan Daeng Radja merupakan sosok peminpin yang 

memiliki hubungan sosial yang sangat luar biasa beliau mampu merangkul 

semua masyarakat yang ada di Gantarang tanpa melihat kalangan dan juga 

sebahgian tanah yang dimiliki oleh  beliau dari nenek moyangnya di 

beriakan cuma-cuma ke masyarakat untuk dimanfaatkan kesejahtraan 

masyarakat 

2. Apakah Peran Andi Sultan Daeng Radja di masa lampau memiliki Dampak 

ke Keturunannya Sekarang: 



90 
 

 

Jawab: Jelas sangat memili dampak yang sangat luar biasa, kemengan Andi 

Sukri sebagai Bupati Kabupaten Bulukumba, tidak terlepas dari sosok dua 

tokoh yang berada di belakanya yaitu, Andi Sultan Daeng Radja dan Andi 

Sapewalli 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

Wawancara dengan Andi Mattampawali ( Keturunan Andi Sultan Daeng Radja 

Sekaligus Sekretaris Dinas Parawista Kabupaten Bulukumba) 

Wawancara dengan Andi Maurawali  (Keturunan Andi Sultan Daeng Radja 

Sekaligus Kepala Desa Bonto Nyeleng) 
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Wawancara dengan Andi Soraya Widyasari ( Keturunan Andi Sultan Daeng Radja 

dan Anggota DPRD Kab Bulukumba) 

 

Wawancara Andi Uke Inda Permatasari ( Keturunan Andi Sultan Daeng Radja 

dan PLT Kadis PMD) 
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 Wawancara dengan Drs. Dg. Mapata, M.M. ( Sejarawan Bulukumba dan Penulis 

Buku Biografi Andi Sultan Daeng Radja) 
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