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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Penulisan transliterasi Arab-Latin pedoman transliterasi Arab-Latin sesuai 

pada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan  dan 

Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 

1988 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

A. Konsaman 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan  ا 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 S|a’ S| S (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 Ha’ H  H (dengan titik dibawah) ح

 Kha’ Kh Ka dan ha خ

 Dal  D De د

 Zal  Z| Z (dengan titik diatas) ذ

 Ra  R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S  Es س

 Syin  Sy  Es dan ye ش

 Sad  Ş S(dengan titik dibawah) ص

 Dad  D D(dengan titik dibawah) ض

 Ta  T T(dengan titik dibawah) ط

 Za  Z Z(dengan titik dibawah) ظ

 Ain ‘ Koma terbalik keatas‘ ع

 Gain  G Ge غ
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 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam  L El ل

 Mim  M Em م

 Nun  N En ن

 Wawu  W We و

 Ha  H Ha ه

ُ    Hamzah ء  Apostrof  

  Ya’ Y Ya ي

B. Vokal 

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

tunggaldan vokal rangkap. 

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:   

Tanda  Nama Huruf 

Latin 

Nama Contoh Ditulis 

  َ  Fathah A A   

  َ  Kasrah I I   مُن ر Munira 

 َُ  Dhammah U U   

 

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda  Nama  Huruf Latin Nama  Contoh  Ditulis  

ي  َ  Fathah dan 

ya 

Ai a dan i كيف Kaifa 
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و  َ  ksrah I I هول Haula 

 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Fathah + Alif, ditulis ā Contoh         سال          ditulis Sāla 

Fathah + Alif maksūr ditulis ā Contoh          يسعى         diutlis Yas’ā 

Kasrah + Yā’ mati ditulis i˜ Contoh          مجيد         ditulis Majī 

Dhammah + Wau mati ditulis ū Contoh          يقول         ditulis Yaqū 

 

D. Ta’marbutah 

Transliterasi untuk Ta’marbutah ada dua, yaitu ta’marbutah yang hidup 

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

sedangkanta’marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

1. Bila dimatikan, maka ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang telah 

terserap menjadi bahasa Indonesia,seperti salat, zakat dan sebagainya. 

Contoh:     هبة               dibaca hibah 

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t: 

     Contoh:        نعمت اللة   dibaca ni’matullāh 

E. Sayddah (Tasdid) 

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap, contoh: 

 Ditulis ‘iddah              عدةّ

F. Kata Sandang Alif+Lām 

Bila diikuti huruf qamariyah atau syamsiyah diulis Al, contohnya: 
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 Ditulis Al-Rajulu              الرجل

G. Hamzah 

Hamzah yang terletak diakhir atau ditengah kalimat ditulis apostrof, 

sedangkan hamzah yang terletak diawal kalimat ditulis alif. Contoh: شيئ   ditulis 

Syai’un 

H. Huruf Besar 

Huruf besar dalam tulisan Latin digubakan sesuai dengan ejaan yang 

diperbaharui(EYD). Contohnya: Penulisan kata pada susunan kalimat bisa ditulis 

berdasarkan bunyi atau pengucapan atau penulisannya.Contoh: اهل السنة                                                    

ditulis ahlussunnah atau ahl al-sunnah. 

I. Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah : 

Swt  = subhanahu wa ta’ala 

Saw  = sallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s   = ‘alaihi al-salam 

H   = Hijriah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup) 

w.   = Wafat Tahun 

QS.../...:   = Quran Surah 

HR  = Hadis riwayat 

UUD  = Undang-Undang Dasar 
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UU  = Undang-Undang  

Pemilu  = Pemilihan Umum 

DPRD  = Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Dapil  = Daerah Pemilihan 

SDM  = Sumber Daya Manusia 
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ABSTRAK 

Nama : Irmansyah Bausat 

NIM   : 30600117063 

Judul  : Petta dalam pusaran politik elit lokal di Kabupaten Bone 

 

 Penelitian pada skripsi ini mengkaji tentang Petta dalam pusaran politik elit 

lokal di Kabupaten Bone. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana 

Pandangan masyarakat Bone terhadap elit Petta, dan bagaimana pengaruh Petta 

dalam kekuasaan Politik lokal di Kabupaten Bone.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitaif deskriptif, yaitu tipe 

penelitian yang menggambarkan secara jelas tentang Petta dalam pusaran politik 

elit lokal di kabupaten Bone. Data-data hasil penelitian didapatkan melalui 

observasi, wawancara, dan juga dokumentasi, kemudian dilanjutkan dengan tahap 

analisis data, menyaring, menyajikan, dan menarik kesimpulan. 

Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa 1). Pandangan 

masyarakat Bone terhadap elit Petta, dimana Petta diakui sebagai alat pertarungan 

Politik dalam membentuk hegemoni untuk meraup kekuatan sebesar-besarnya 

dalam konteks politik kekerabatan terhadap pusaran politik di Kabupaten Bone. 2) 

Pengaruh Petta dalam kekuasaan politik lokal di Kab.Bone, dimana mereka 
memanfaatkan kekuatan yang mereka miliki untuk menciptakan paradigma 

masyarakat yang feodal dalam manipulasi sistem demokrasi sehingga membentuk 

kekuatan massa sebanyak-banyaknya, dengan tujuan utama mendapatkan  pengaruh 

yang lebih besar lagi secara terus menerus dari sebuah keyakinan politik yang 

dibentuk sedari awal oleh beberapa elit bangsawan di Bone, mereka mampu 

menguasai dan memegang kendali kelompok masyarakat, dengan menciptakan 

keyakinan hidup dan tujuan yang sama mereka inginkan.. 

Implikasi yang didapatkan yaitu Dari penelitian ini juga dapat menjadi 

rujukan kepada masyarakat dan peneliti lainnya mengenai bagaimana Petta dalam 

pusaran politik elit lokal yang terjadi di Kabupaten Bone. Adapun saran  peneliti 

yaitu agar pemerintah dan masyarakat Bone memperhatikan pendidikan dan 

perkembangan Politik yang ada di Kabupaten Bone dan tetap memperhatikan Nilai 

Budaya yang ada tetap beriringan dengan perkembangan Politik yang terjadi. 

 

Kata Kunci : Petta, Elit lokal,Pusaran Politik
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Masyarakat Sulawesi Selatan umumnya dikenal sebagai penganut adat 

yang kuat dan taat.Walaupun mereka menghadapi banyak tantangan sulit yang 

terkadang menggoyahkan kedudukan mereka dalam pikiran dan jiwa, pada 

akhirnya adat dan budaya tersebut tetap ada dan hidup dengan kedudukan yang 

kukuh di tengah masyarakat hingga sekarang. Keseluruhan sistem, norma dan 

aturan adat yang disebut Pangadereng yang terdiri dari lima unsur pokok yaitu, 

Ade, Bicara, Rapang, Wari dan Sara,.Unsur terakhir yang disebutkan itu dari 

ajaran atau syariat Islam.Kelima elemen atau unsur tersebut terjalin sebagai satu 

kesatuan organisasi dalam pemikiran orang Bugis, membentuk dasar rasa harga 

diri yang melekat dalam konsep siri tersebut. Dari hal tersebut mencakup dalam 

ungkapan dari masyarakat Bugis yang mengungkapkan kalimat “Utettong ri 

ade,e najagai nami siri,ku “ yang artinya’ Saya Taat Kepada Adat Demi 

Terjaganya atau Terpeliharanya Harga Diri Saya’’1 

Perilaku atau cara hidup penduduk Sulawesi selatan Selatan senantiasa 

mengacu pada falsafah hidup yang selalu dilestarikan agar terciptanya dinamika 

sosial, dan ketika ada masyarakat yang melanggar atau tidak mentaati 

Pengadereng, maka dianggap dosa dan akan dibalas di kemudian hari. Falsafah 

 
1Mattulada, Refleksi stratifikasi sosial masyarakat bugis Jurnal wellanae, volume 14, 

no.1, 2016, hal 37 
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inilah yang pakai oleh kaum bangsawan untuk tampil di kancah politik lokal saat 

ini sebagai perwujudan dan demonstrasi kekuatan mereka untuk terus eksis di 

kancah politik modern hingga saat ini.Konsentrasi kekuasaan pada orde baru 

berimplikasi pada politik lokal, dimana kekuasaan lokal pun cenderung diatur oleh 

pusat.Karena itulah, demi bertahan penduduk lokal yang kuat pun termasuk 

bangsawan terpaksa mematuhi saluran kekuasaan yang terjadi meskipun mereka 

mempunyai kelompok dan kekuatan tersendiri. 

Wilayah suku bugis berada di bagian tengah Sulawesi Selatan dan menjadi 

satu-satunya suku yang bersentuhan langsung dengan hampir semua suku , keadaan 

ini menyebabkan mereka memiliki banyak persamaan dengan suku lainnya di 

Sulawesi Selatan.2 Salah satu daerah Sulawesi Selatan yang masih memegang erat 

dan kental akan budaya dan adatnya adalah daerah Kab.Bone. Stratifikasi sosial di 

Bone sangat mengutamakan kaum bangsawan.Bahkan di kalangan bangsawan, 

muncul hierarki pernikahan yang dilakukan oleh sesama kelompok bangsawan 

juga. Masyarakat biasa atau To maradeka adalah lapis yang kedua dan yang ketiga 

adalah Ata atau budak. Dalam perkembangan kekuatan yang melekat pada para 

bangsawan, mereka memiliki tanah dan modal untuk dimanfaatkan dan 

mempekerjakan penduduk atau masyarakat biasa dan budak ( Ata), mereka yang 

bekerja untuk para bangsawan akan mendapatkan perlindungan dari segi keamanan 

dan segi lainnya dari tuan mereka. kesulitan yang mereka alami pun akan 

diselesaikan oleh tuannya. Seiring perkembangannya muncul ketaatan yang tinggi 

terhadap tuannya, sehingga mereka memiliki hubungan kuat dan salin 

 
2 Cristian Perlas , Manusia Bugis, (Jakarta:grafika mandiri yuana,2006), hal.15 
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membutuhkan dalam satu ikatan batin yang menjadi satu siri, harga diri seorang 

budak adalah harga diri tuannya juga.3 

Para Bangsawan Bone Bangsawan merasa memiliki ciri-ciri sebagai 

seorang pemimpin yang mampu menyatukan masyarakat Bone secara umum.Hal 

itu tentu saja mengingatkan bangsawan bahwa keturunan atau nenek moyang 

merekalah yang menyatukan Bone, secara historis para bansawan tidak ingin 

diperintah oleh orang-orang bukan dari garis keturunan mereka.dengan adanya 

pengadereng masyarakat biasa juga telah bisa memiliki pilihan untuk menamakan 

diri, namun sebagian masyarakat mempunyai pemahaman bahwa pengadereng lah 

yang membuat calon pemimpin non bangsawan tidak mau atau enggan 

mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah.4 

Pelapisan masyarakat orang bugis Makassar dipergunakan untuk mencari 

latar belakang pandangan hidup, watak atau sifat ,mendasar masyarakat , watak 

atau sifatnya dapat diungkapkan dalam  hubungan kejadian atau tingkah laku 

masyarakat termasuk tingkah laku dan kegiatan politiknya.5 Stratifikasi sosial 

masyarakat Bugis dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu, pertama: Ana karaeng, atau 

dikenal dengan Andi atau Petta, yang tidak dapat dilambangkan dan tidak 

sembarang masyarakat Bugis boleh mendapatkan simbol atau gelar tersebut. 

Menempati kasta tertinggi dalam stratifikasi sosial masyarakat, tingkat ini termasuk 

 
3 Perlas Cristian, Manusia Bugis, (Jakarta:grafika mandiri yuana,2006), hal.16 

 
4Basir Muhammad, Bangsawan dalam politik (studi pemilihan kepala daerah di 

kab.Bone), , h.7 
5 Mattulada, Latoa, (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press,1995),hal.25  
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orang dari keturunan raja-raja yang menguasai pemerintah dan ekonomi. Kasta 

kedua yaitu: to maradeka atau orang merdeka yang mayoritas orang-orang bugis 

menempati kedudukan ini. Ketiga adalah Ata atau budak, yang biasanya jadi 

pelayan yang diperintah oleh dua tingkatan diatas, biasanya menjadi budak 

dikarenakan ketidakmampuan membayar utang, pernah melanggar adat atau 

sejenisnya.6 

Seiring waktu, ketika sistem kerajaan runtuh dan digantikan oleh 

pemerintah kolonial, kelas sosial masyarakat bugis berangsur-angsur menghilang. 

Setelah Indonesia merdeka, dua kelas atas bugis, ana karaeng, To maradeka, 

berangsur-angsur menghilang dari kehidupan masyarakat bugis. Pengguna ana 

karaeng, seperti karaengta,, petta, puang, andi, masih digunakan, tetapi maknanya 

tidak sesuci dulu lagi. Pengguna gelar bangsawan tidak lagi dianggap sebagai 

pemegang status sosial tertinggi, lebih umumnya digunakan karena alasan 

keturunan dan adat istiadat.7 

Status sosial gelar Andi atau Petta pada kau bangsawan muncul pada masa 

kolonial masuk kabupaten Bone dan memegang kendali pemerintahan Bone pada 

masa itu, Kolonial belanda memberikan gelar Andi bangsawan yang dianggapnya 

dekat dengan belanda kemudian menyebar ke bangsawan lainnya hingga 

keturunannya sampai sekarang tetap mempunyai gelar tersebut sebagai penanda 

 
6Soeroto Myrtha, Pusaka budaya dan Arsitektur:Bugis Makassar,(Jakarta 

Selatan:Balai pustaka,2003),Hal. 22 
 
7Nurbaety Andi,  Reduksi peran golongan Bangsawan Bugis dalam kehidupan 

sosial di desa Sanrego kecamatan Kahu Kabupaten Bone, , hal.2 
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kebangsawanan. Begitupun dengan kata Petta adalah simbol yang diberikan kepada 

bangswan atau gelar andi yang telah dewasa atau sudah menikah maka 

akandiberikan gelar Petta dari rumpun keluarga bangsawan mereka. 

Kabupaten Bone terkenal dengan Slogannya yaitu Bone Makkiade, atau 

dengan artinya Bone Beradat, ini salah satu bentuk kasus dengan nilai-nilai yang 

masih terpelihara melalui proses panjang dan melalui proses penurunan makna 

serta dalam proses aktualisasi. Namun dengan perkembangan saat ini, nilai-nilai 

kearifan lokal tersebut tetap harus dilestarikan melalui setiap kegiatan 

pemerintahan kabupaten Bone. Salah satu konsep kearifan lokal yaitu, macca 

,warani,lempu,getteng na Ada Tongeng yang artinya Pintar, Berani, jujur, Tegas, 

dan selalu berkata benar. adalah contoh nilai kearifan lokal yang masih memiliki 

hubungan yang relevan  dengan perkembangan zaman ini. Nilai kearifan ini 

merupakan hasil pikiran dari penasihat kerajaan Bone terdahulu yaitu 

Kajaolaliddong, pemikirannya ini mampu bertahan hingga perkembangan zaman 

saat ini karena memiliki unsur elastisitas dan menganalogikan bahwa  setiap 

pemimpin itu sangat penting untuk memiliki dan menerapkan  nilai-nilai dari 

konsep tersebut.8 

Pesatnya perkembangan masyarakat bugis begitu cepat telah mengikis nilai-

nilai budaya terdahulu, yaitu kelas sosial atau pengkastaan yang telah dijelaskan 

diatas, hal ini terutama terlihat jelas di wilayah perkotaan.Gelar tidak lagi dianggap 

 
8Fahril jaya, Muhlis Ruslan,Haeruddin saleh,  Pengaruh nilai-nilai kearifan lokal 

terhadap gaya kepemimpinan transformasional pada pemerintah daerah kabupaten 

Bone, Indonesian Journal of Business and Management, e-ISSN:2460-3767, p-

ISSN:2656-6885 
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sebagai penentu tinggi rendahnya status sosial seseorang di mata masyarakat.tetapi 

mereka menilai dari cara memperlakukan manusia sebagai mestinya yang sesuai 

dengan konsep masyarakat Bugis  yaitu seperti Macca, Warani, Lempu, Getteng na 

ada Tongeng. Hal inilah yang sekarang terjadi pada kalangan masyarakat Bugis 

Bone yang dimana sebagian pemimpin dan elit lokal bukanlah dari kalangan 

bangsawan, justru sebagian hanya dari masyarakat biasa tapi diperlakukan 

layaknya bangsawan seperti di panggil sebagai Puang atau Petta. Pada dasarnya 

gelar Petta adalah sebutan tertinggi bagi bangsawan Bugis, hal ini berasal dari 

munculnya ToManurung yang dinilai sebagai jelmaan dewa, beberapa orang 

mengartikan bahwa Petta berasal dari kata Puang ta (dewa) atau tuhan kita 

sehingga seiring waktu  kemudian disingkat menjadi Petta.9 

Telah terjadi perubahan dalam kelas sosial terkait tingkatan-tingkatan sosial 

ini, namun sekarang mereka lebih tergantung pada status ekonomi dan politik yang 

berpengaruh.Sekarang orang cenderung menghargai kelas kaya yang ata dan 

mempunyai jabatan dalam pemerintahan dibandingkan bangsawan tapi miskin. 

Fenomena ini telah banyak terjadi di kabupaten Bone dimana para elit lokal atau 

pejabat yang menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan kab.Bone justru 

lebih dihargai dan di panggil Petta atau Puang walaupun bukan dari kalangan atau 

keluarga bangsawan tetapi dengan posisi dan kedudukan jabatan yang mereka 

miliki sehingga diperlakukan layaknya seperti Bangsawan. Namun diluar dari hal 

 
9https://www.bugiswarta.com, diakses pada tanggal,28 oktober 2021, pukul 22:26 

WITA. 
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tersebut Bone tetap identik dengan kearifan lokal yang terjaga dan memiliki torehan 

sejarah yang cukup menarik.10 

Kepemimpinan menjadi fungsi utama atau kunci dalam memimpin pengikut 

dengan memainkan peran penting dan strategis  dalam kelangsungan hidup 

organisasi atau wilayah., disinilah para bangsawan Bone bertindak dan mengambil 

peran penting untuk menjadi seorang pemimpin yang layak karena merasa sebagian 

besar dari kalangan mereka yang paling mendekati nilai dan karakter dari konsep 

tersebut, dan sebagian besar dari kalangan bangsawan memiliki akses dan dididik 

sejak dini untuk menjadi seorang pemimpin. Seiring dengan perkembangan zaman, 

nilai-nilai dari konsep kepemimpinan tersebut kini juga telah banyak dipelajari oleh 

seluruh masyarakat Kab.Bone dan bukan hanya dari kalangan bangsawan saja, 

sehingga konsep ini menjadi pegangan seluruh masyarakat Bone dan juga ikut 

mengimplementasikannya sehingga masyarakat yang bukan dari kalangan 

bangsawan juga dapat bersaing untuk menjadi seorang pemimpin dan menduduki 

posisi-posisi penting dalam pemerintahan Kabupaten Bone.11 

Sebagaimana yang telah di jelaskan pada Q.S An-Nisa Ayat 59, yang 

menjelaskan tentang keberadaan elit yang memimpin, sebagai berikut: 

 

 
10Nurbaety Andi,  Reduksi peran   Bangsawan  Bugis  dalam  kehidupan  sosial  

di desa  Sanrego  kecamatan  Kahu  Kabupaten  Bone,, hal.3 

 
11Jaya Fahril, Muhlis Ruslan, Haeruddin saleh,  Pengaruh nilai-nilai kearifan 

lokal terhadap gaya kepemimpinan transformasional pada pemerintah daerah kabupaten 

Bone, Indonesian Journal of  Business and  Management,  e-ISSN:2460-3767, p-

ISSN:2656-6885 
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سُوْ  يْعوُا الرَّ ا ط  يْعوُا اللّٰه  و  ا ا ط  نوُْٰٓ يْن  اٰم  ا الَّذ  نْكُمْ  يٰٰٓا يُّه  اوُل ى الْْ مْر  م  ل  و   ف ا نْ  

نوُْن  ب اللّه   سُوْل  ا نْ كُنْتمُْ تؤُْم  الرَّ عْتمُْ ف يْ ش يْءٍ ف رُدُّوْهُ ا ل ى اللّٰه  و  الْي وْم    ت ن از  و 

يْل   ا حْس نُ ت أوْ  يْرٌ وَّ ر ِۗ ذٰل ك  خ  خ   الْْٰ

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman!Taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesautu, maka 

kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika 

kamu beriman kepada allah dan hari kemudian”. (Q.S An-Nisa Ayat: 

59).12 

 

Sejarah telah membuktikan bahwa pemerintahan di Kabupaten Bone tidak 

lepas dari kepemimpinan dari seorang Bangsawan yang Murni dari keturunan 

berdarah biru, dibuktikan dengan pemimpin atau kepala daerah kabupaten Bone 

sekarang ini masihlah seorang Bangsawan.Tetapi struktur pemerintahan yang 

berada dibawahnya telah banyak diduduki oleh masyarakat biasa yang notabenenya 

bukan lagi dari keturunan bangsawan. Masyarakat Non Bangsawan telah berhasil 

menerobos konsep-konsep kepemimpinan terdahulu sehingga dapat menembus 

kebangsawanan dengan usaha yang telah mereka lakukan untuk mendapatkan  

posisi serta gelar setara . 

Meskipun saat ini gelar kebangsawanan masih diabadikan hingga kini 

namun status golongan sosial sudah sangat berbeda dimana yang mereka 

sebelumnya berada pada kelas bawah sekarang lebih mapan dan sukses 

 
12https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-59.diakses tanggal 7 sepember 2022, pukul 

21:16 WITA. 
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dibandingkan golongan bangsawan. Saat ini tidak ada lagi nilai status yang 

membatasi ikatan antara golongan atas dan golongan bawah.. Golongan Ata juga 

sudah  tidak ingin  disebut sebagai Ata meski mereka memang benar-benar berasal 

dari tingkatan ketiga dan bahkan sekarang ini masyarakat Bone yang menjadi Elit 

atau memiliki jabatan seakan menjadi bangsawan sampai dipanggil puang atau 

Petta layaknya bangsawan. 

Dari fenomena ini Peneliti mendapatkan keunikan sehingga penelitian ini 

akan difokuskan untuk mengkaji aktivitas politik bangsawan dan orang-orang Bone 

yang berhasil menjadi elit kemudian mendapatkan gelar bangsawan tersebut, 

karena dari Fenomena tersebut sehingga membuat pandangan baru dan menjadikan 

orang berpikir bahwa, dari nilai ini bisa dikatakan jika masyarakat bisa dan mampu 

mengimplementasikan nilai-nilai tersebut maka, mereka layak menjadi seorang 

pemimpin dan bahkan bisa dikatakan telah setara dengan seorang bangsawan 

sehingga menimbulkan stigma kepada masyarakat yang bahwa mereka yang layak 

jadi pemimpin meskipun bukan bangsawan akan dianggap setara layaknya seorang 

bangsawan. contohnya pemberian gelar Petta atau Andi  yang dulunya hanya 

ditujukan untuk memanggil bangsawan tetapi sekarang digunakan juga kepada 

pemimpin atau Elit-elit  yang meskipun bukan dari keturunan bangsawan. 
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B. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca dan keluar 

dari pokok permasalahan, oleh karena itu peneliti memfokuskan membahas tentang  

“Petta Dalam Pusaran Politik Elit Lokal di Kab.Bone”. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas lagi mengenai tulisan ini maka 

diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul Tersebut yakni: 

a. Petta 

Petta adalah sebuah simbol atau gelar yang dimiliki oleh orang-orang Bugis 

yang memiliki darah biru atau keturunan bangsawan yang diketahui masyarakat 

saat ini gelar Petta itu sendiri adalah gelar sambungan dari bangsawan bergelar 

Andi .Sedangkan gelar Petta yang dimaksud peneliti adalah orang-orang yang 

memiliki kekuatan dan kekuasaan Politik di Kab.Bone. 

b. Elit Lokal 

Elit Lokal adalah orang-orang terpilih yang memiliki kekuatan atau 

pengaruh dan  mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam sistem politik 

dan pemerintahan suatu daerah. Sedangkan elit yang dimaksud oleh peneliti 

adalah elit-elit  yang berada atau berasal dari Kab.Bone. 

c. Pusaran Politik 
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Pusaran Politik dalam hal ini merupakan proses terjadinya aktivitas-

aktivitas politik yang dilakukan oleh orang atau pelaku politik di dalamnya 

demi mencapai dan mendapatkan kekuasaan yang diinginkan. Pusaran 

politik yang dimaksud yaitu pusaran atau sirkulasi kekuasaan yang terjadi 

di Kabupaten Bone. 

Berdasarkan dari uraian yang dijelaskan diatas bahwa Petta dalam Pusaran 

Politik Elit lokal yang di maksud penulis adalah adanya simbol dan gelar 

bangsawan yang didapatkan oleh seorang yang telah berhasil menjadi elit meskipun 

orang-orang itu bukanlah seorang bangsawan. 

C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti memutuskan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pandangan masyarakat Bone tehadap Elit Petta? 

2. Bagaimana pengaruh Petta  dalam kekuasaan politik lokal di Kab.Bone? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang akan 

dicapai adalah: 

1. Mendeskripsikan  elit petta dalam masyarakat bugis Bone 

2. Mengetahui dan menganalisis Petta berpengaruh dalam kekuasaan politik  

lokal di Kab.Bone 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Dapat memberikan rujukan kepada pembaca yang berminat memahami dan 

mengkaji tentang deskripsi Petta  sebagai elit bagi masyarakat bugis Bone 

kemudian pengaruhnya dalam Pusaran Politik di kab.Bone 

2. Tulisan ini dapat menjadi masukan dan bermanfaat bagi masyarakat yang 

ingin mengetahui tentang deskripsi elit Petta dalam kalangan masyarakat 

Bugis Bone dan pengaruh  petta dalam kekuasaan politik lokal di kab.Bone 

agar dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi orang-orang yang akan atau 

ingin masuk dalam pusaran politik di kab.Bone di masa yang akan datang 

hingga penemuan dan penelitian ini tidak berjangka pendek, tetapi akan 

bersifat hasil penelitian yang berjangka panjang untuk menjadi referensi dan 

perbandingan di masa depan. 

F. Tinjauan Karya Terdahulu 

 Tinjauan karya terdahulu ini bertujuan  untuk mendudukkan posisi tulisan 

dan penelitian yang dilakukan penulis sebagai pembedaan dari karya-karya literatur 

sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan penulis. Adapun literature tersebut 

yaitu; 

 Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Basir yang berjudul “Bangsawan 

dalam pilkada (studi kasus  pemilihan kepala daerah di kabupaten Bone)” pokok 

masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana status kebangsawanan 
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mempengaruhi pilihan masyarakat pada proses pilkada kab.Bone. adapun hasil 

yang didapatkan penulis yaitu, para bangsawan di Kabupaten Bone adalah 

keturunan dari kerajaan yang masih tersisa hingga saat ini. Peninggalan dan warisan 

dari kerajaan yang masih berpengaruh di Sulawesi Selatan adalah pengaruh kaum 

bangsawan di kancah Sosial dan politik .Bone sebagai daerah yang menjunjung 

budaya dan adatnya, budaya ini muncul sebagai tolak ukur standar masyarakat Bone 

untuk menghargai dan saling membantu.Kondisi sosial dan politik inilah yang 

menjadi karakter masyarakat Bone menentukan pilihannya. Kelas sosial yang 

mempengaruhi arena politik di kabupaten Bone dan pilkada merupakan sarana 

mewujudkan bentuk kekuasaan para bangsawan, serta karakter yan kepemimpinan 

yang bangsawan miliki dan pengaruh adat yang digunakan membuat masyarakat 

Bone yakin dan percaya dengan kepemimpinan bangsawan, Bone akan menjadi 

lebih baik.13 

 Adapun perbedaan penelitian saya dengan Muhammad Basir adalah dimana 

penelitian Muhammad basir  Fokus menggambarkan seperti apa status 

kebangsawan mempengaruhi pilihan masyarakat pada pilkada kabupaten Bone 

sedangkan Fokus penelitian saya lebih menganalisis Deskripsi Petta bagi 

masyarakat Bugis Bone dan bentuk dan pengaruh petta dalam pusaran elit lokal di 

kabupaten Bone. Kemudian teori yang digunakan Muhammad Basir adalah 

Paternalisme dan Patrimonialisme sedangkan saya menggunakan Teori elit dan 

stratifikasi Sosial. 

 
13Basir Muhammad, Bangsawan dalam politik (studi pemilihan kepala daerah di 

kab.Bone), Skripsi, h.80 
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Skripsi yang ditulis oleh Mirnawati yang berjudul “Simbol Karaeng bagi 

masyarakat Jeneponto (Kasus di Desa Bulo-Bulo)” pokok permasalahan dalam 

penelitian ini adalah, Simbol karaeng mempengaruhi pola hubungan sosial 

masyarakat dan pergeseran status sosial di desa Bulo-bulo kecamatan Arungkeke 

kabupaten Jeneponto. Adapun hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah, 

pertama, makna karaeng sendiri terdiri atas dua bagian yaitu verbal dan non 

verbal.Secara verbal dapat dikelompokkan dalam 3 kategori utama yaitu, karaeng 

di dapatkan sebagai gelar karena menduduki jabatan pemerintahan, karaeng karena 

sapaan penghormatan, dan karaeng karena memang karaeng. Secara non verbal 

dilihat dari keunikan atributnya, pada penggunaan nama memakai kata karaeng atau 

disingkat Kr, ada yang dilihat dari atap rumahnya terdiri dari tiga, empat sampai 

tujuh tingkatan dan hajatan berbeda dari adat yang lain. Selanjutnya terdapat lima 

hubungan interaksi dipengaruhi simbol karaeng dalam masyarakat antaranya adalah 

kedudukan sosial dan perannya, proses sosial masyarakat, dinamika sosial, dan 

keadaan sosial, lalu ditemukan interpretasi masyarakat mengenai makna simbol 

karaeng tidak lagi didasarkan keturunan, kasta, maupun stratifikasi sosial lama, 

jabatan, kekayaan, pendidikan lebih dominan berpengaruh dalam menentukan 

derajat sosial masyarakat.14 

 Adapun perbedaan penelitian saya dengan penelitian Mirnawati Adalah 

penelitian tersebut menjelaskan fokus tentang bagaimana masyarakat jeneponto 

memaknakan symbol  karaeng tersebut di desa Bulo-bulo kecamatan Arungkeke 

 
14Mirnawati,  Simbol karaeng  bagi masyarakat  jeneponto (kasus desa Bulo-bulo 

kecamatanArungkeke kab.Jeneponto) , Skripsi, h.94 
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kab. Jeneponto, sedangkan Fokus penelitian saya lebih menganalisis bagaimana 

masyarakat Bugis Bone mendeskripsikan Petta dan pengaruh petta dalam pusaran 

elit local   di kabupaten Bone.Teori yang digunakan oleh Mirnawati hanya Teori 

pelapisan Sosial sedangkan Teori yang saya gunakan adalah teori Elit dan 

Stratifikasi sosial. 

Skripsi yang ditulis oleh Basir yang berjudul, Peran politik “Karaeng” 

Pada pemilu di Desa Kindang kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba pokok 

permasalahan pada penelitian ini adalah gambaran atau manifestasi sikap Karaeng 

dan peran politiknya  di Desa Kindang kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. 

Adapun hasil yang ditemukan peneliti yakni, manifestasi sikap karaeng di desa 

Kindang sangat memegang teguh nilai budaya karaeng dalam bermasyarakat, 

sedangkan peran karaeng di bidang sosial dapat dirasakan keberadaannya dari 

bidang pembangunan dan bidang pendidikan.Selanjutnya peran politik karaen 

dalam pemilu di desa Kindang yaitu partisipasi karaen dari dominasi kuasanya 

menuju pada pudarnya pengaruh karaeng dan berpengaruh pada sikap perilaku 

masyarakat. Hal ini pun menunjukan sikap dan manifestasi karaeng dan perannya 

di bidang sosial masih dirasakan keberadaannya namun peran politik karaeng dalam 

pemilu mengalami pergeseran, hal ini dibuktikan melalui dari terpilihnya Nrd 

selaku masyarakat biasa menjadi kepala desa, dan adanya pemahaman yang beda 

antara para karaeng itu sendiri yang mempengaruhi suara dalam pemilu pada kubuh 

karaeng dan adanya juga faktor keluarga dari pihak Nrd. Kedudukan karaeng di 
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tengah masyarakat sekarang adalah lebih kepada penghormatan atas jasa-jasa 

karaeng terdahulu.15 

 Adapun perbedaan penelitian saya dengan penelitian dari Basir yaitu, 

penelitian Basir Fokus menjelaskan tentang manifestasi sikap karaeng dan peranan 

politik Karaeng pada pemilihan umum di desa Kindang Kecamatan Kindang 

Kabupaten Bulukumba , sedangkan penelitian saya lebih fokus menganalisis 

Deskripsi  Petta bagi masyarakat Bugis Bone dan pengaruh Petta pada Elit lokal 

dalam pusaran politik di Kab.Bone. kemudian Teori yang digunakan Basir ada 

Teori Partisipasi Politik, teori kekuasaan dan Perilaku pemilih, sedangkan teori 

yang saya gunakan adalah teori Elit dan stratifikasi Sosial.  

 

 

 

 

 

 
15Basir,  Peran politik Karaeng  pada pemilu di Desa Kindang kecamatan 

Kindang kabupaten Bulukumba,  Skripsi,  h.77. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Elit Politik 

Istilah elit berasal dari bahasa latineligere, yang berarti pilihan. Dalam 

pengertian yang paling umum, elit merupakan sekelompok orang yang menempati 

tempat yang menonjol dalam masyarakat. Elit adalah minoritas yang efisien dan 

bertanggung jawab secara efektif mengawasi kepentingan dan perhatian kepada 

orang lain yang ditanggapi oleh kelompok ini.1 

 Elit merupakan orang yang sukses dan mampu menduduki Jabatan-jabatan 

atau posisi tertentu di dalam lapisan masyarakat, orang yang mampu menjangkau 

pusat kekuasaan tertentu dalam kehidupan sosial dan politik dan mempunyai 

kualitas serta kekuatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat disebut seorang 

elit.2 

Di dalam suatu kelompok masyarakat, ada sekelompok orang yang 

mempunyai keterampilan dan kecerdasan tertentu.Kelompok orang ini memiliki 

pengaruh yang cukup besar dengan orang-orang percaya dalam menggerakkan 

masyarakat menuju tujuan tertentu.Di dalam studi elit, kelompok elit adalah 

kelompok minoritas, dan pengakuan public atas kekuatan dan kecerdasan 

khususnya merupakan prasyarat yang paling penting.Oleh karena itu, kelompok elit 

 
1Suzanne Keller, Penguasa dan kelompok elit, (Jakarta: Pt Raja Grafindo 

Persada, 1995),h. 3. 
 
2. Anthonius Sitepu, Teori-teori Politik, (Yogyakarta:  Graha Ilmu, 2012). Hal.82 
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memiliki kedudukan yang relatif tinggi dalam masyarakat dan berbeda dengan 

masyarakat lainnya.3 

Kelahiran kelompok elit dalam masyarakat biasanya dikaitkan dengan dua 

pandangan, pandangan pertama, pembentukan elit ini bukanlah proses alamiah, 

melainkan orang-orang pilihan yang diberikan Tuhan dengan kecerdasan, 

kemampuan, dan keahlian yang tinggi. Hal ini memungkinkan bagi mereka untuk 

memecahkan dan mengatasi masalah.Pendapat kedua, munculnya kelompok elit 

adalah akibat dari kompleksitas organisasi sosial, terutama yang terkait dengan 

tangan-tangan ekonomi dan politik yang bermacam-macam.4 

Elit dari sudut pandang ekonomi dikemukakan oleh James Burnham.James 

sepemikiran dengan Marxist. Menurut Marxist dalam sistem ekonomi masyarakat 

dapat menjadi lebih kuat dengan adanya faktor produksi, karena pada dasarnya 

masyarakat memiliki ikatan satu dengan yang lain dan ikatan itu dapat memberi 

mereka jabatan kekuasaan pada kelompoknya. Dalam mengemukakan pendapatnya 

Burnham menggunakan kata kontrol sebagai salah satu kunci dalam 

pemikirannya.Kata “kontrol” di sini bermakna sebagai akses untuk mendapatkan 

peluang demi membuat perekonomiannya menjadi lebih maju, ketika kata kontrol 

 
3Muh. Irfan Idris. dan Nila Sastrawati, Sosiologi Politik. (Makassar: Alauddin 

University press, 2010), h. 69. 
4Yusron, Elite Lokal dan Civil Society.(Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009), 

h. 69. 
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diartikan sebagai “preferential treatment” dapat membuat akses tersebut menjadi 

lebih kuat5 

Elit politik merupakan individu atau kelompok yang mempengaruhi proses 

pengambilan politik. Ketika berbicara tentang elit lokal, orang-oranglah yang 

memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan politik local. Konsep elite 

menurut Keller, yakni: 

a. Elit mengacu pada sejumlah kecil orang yang melayani kelompok untuk 

memastikan nilai sosial. 

b. Kelompok elit sebagai minoritas sangat efisien dan akuntabel kepada 

pihak lain, dimana elit memberikan responnya. 

Dalam teori elit terdapat pembagian-pembagian kelas politik atau dapat 

disebut dengan stratifikasi politik.Dalam stratifikasi politik terdapat golongan atau 

kelompok yang memerintah dan kelompok yang diperintah, hal ini perlu diketahui 

bahwa golongan yang berperan sebagai pemimpin secara alamiah pasti berjumlah 

sedikit dibandingkan dengan individu atau golongan yang dipimpin. Menarik 

kembali dari yang dikemukakan oleh pareto dan mosca bahwa, disetiap masyarakat, 

baik masyarakat yang masih tradisional ataupun modern pasti ditemukan 

sekelompok kecil atau minoritas yang memerintah anggota masyarakat lainnya. 

Orang yang memerintah tersebut adalah lapisan elit atau Governing elit dan 

kelompok orang yang tidak memerintah atau non governing elit , ini adalah lapisan 

 
5Abdul Chalik, Pertarungan Elit Dalam Politik Lokal (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 

2017).hal.33 
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elit yang tidak termasuk elit yang tidak sedang memerintah atau menduduki 

jabatan-jabatan politis, tapi mempunyai kekuatan dan pengaruh secara langsung 

dalam proses kebijakan.6 

Pareto percaya bahwa setiap masyarakat yang diperintah oleh sekelompok 

kecil orang memiliki kualitas yang diperlukan bagi mereka untuk memiliki 

kekuatan sosial dan politik penuh. Mereka yang dapat mencapai pusat kekuasaan 

selalu yang terbaik, mereka disebut Elit..7 

Para ahli menggunakan beberapa faktor dalam merumuskan teori elit klasik, 

mengenai kategori-kategori tentang elit.Misalnya, Vilfredo Pareto yang 

mengemukakan pandangannya tentang elit dari sudut pandang psikologis.Pareto 

meyakini bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang, mereka 

yang dikenal sebagai elit merupakan sekelompok kecil orang-orang yang 

berkualitas serta memiliki keahlian yang diperlukan dalam menjalankan kekuasaan 

sosial dan politik secara keseluruhan.Elit adalah orang-orang yang berjaya, dan 

mampu mendapatkan kedudukan jabatan tinggi dalam masyarakat. Contohnya 

adalah mereka yang mendapatkan posisi sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, 

ilmuwan, mekanik, pengacara, dan juga para mafia yang kebanyakan memiliki 

 
6Haryanto, Elit, Massa, dan Kekuasaan: suatu bahasan pengantar. (Yogyakarta: 

penerbit PolGov, 2017)  hal.7 
7SP. Varma, Teori Politik Modern. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), 

H.200 
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kekayaandan mempunyai kepintaran yang nantinya ketika mampu memanfaatkan 

jabatan tersebut akan dapat mengantarkannya menjadi sebagai elit politik.8 

Konsep model elit berkuasa atau elit yang memerintah terdapat juga dalam 

ungkapan pareto dan mosca, mereka mengungkapkan bahwa dalam suatu 

masyarakat dimanapun itu akan selalu ada dan terdapat suatu kelompok kecil yang 

berkuasa atas mayoritas warga. Dalam ungkapan mosca bahwa kelas yang 

memerintah terdiri dari dari segelintir orang dan akan melaksanakan fungsi politik, 

dan akan memonopoli kekuasaan, kemudian menikmati keuntungan kekuasaan 

yang dimiliki. Sedangkan kelas yang diperintah yang berjumlah mayoritas 

berjumlah banyak dan berbentuk public yang tidak memiliki kekuasaan politik dan 

dikuasai oleh para pemegang kekuasaan yang disebut elit politik.9 

Di era orde baru yang otoriter, elit politik lokal seringkali lebih berperan 

dalam mewujudkan kepentingan pusat daripada mewujudkan kepentingan dan 

kebutuhan elit lokal politik lebih kepada memberikan tindakan sebagai 

perpanjangan tangan negara, dalam hal ini pemerintah pusat, untuk mengkooptasi 

masyarakat.10 Kekasaan elit yang membuat Mosca dan Paretomenolak pandangan 

kedaulatan rakyat, dia berpendapat bahwa praktik pemilihan demokratis yang real 

pun dimanipulasioleh kaum elit,mereka yang mempunyai keinginan,sarana, moral, 

intelektual dan material untuk memaksakan keinginannya kepada orang lain. 

 
8  Abdul Chalik, Pertarungan Elite Dalam Politik Lokal,h. 28-29. 
9Leo Agustino, pengantar ilmu politik,(Malang:Intrans Publishing,2020)hal.35 
10Haryanto, Elit politik Lokal dalam perubahan sistem politik, Jurnal Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik, Volume 13, Nomor 2, November 2009, hal.133 
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Walaupun mosca dan pareto sama-sama beropini mengenai kelemahan 

massa, mereka berbeda tentang basis kekuasaan elit. Mosca menyangkal bahwa 

kaum elit pastilah unggul dalam moral atau intelektual, dan memandang skill 

keorganisasian sebagai kunci bagi kekuasaan elit. Pareto lebih militan tentang 

superioritas kaum elit dari segi karakter psikologis dan pribadi sesuai untuk 

pemerintahan. Pareto melihat elit politik dari segi fisik dan mental, kalangan elit 

akan rentang digulingkan ketika mereka lemah lembut dan lunak, kurang mampu 

mempertahankan kepentingan pribadi. Terjadinya sirkulasi elit tak terelakkan dari 

kemerosotan kualitas elit, elit selalu diperbaharui oleh individu yang unggul yang 

muncul dari rakyat jelata melaluikekuatan kehendak.11 

Pareto membedakan dua jenis elit yaitu, mereka yang unggul dalam hal 

kecerdikan dan kelicikan seperti para rubah, dan mereka memiliki keberanian dan 

kepemimpinan tinggi seperti singa. Salah satu diantaranya atau kombinasi 

keduanya. Pareto memandang fungsional tentang peran elit, meskipun elit bisa 

berubah, namun struktur dsar masyarakat dengan pembedaan antara elit dan massa 

tidak berubah karena mempertahankan keseimbangan sosial. manipulasi massa 

melalui pemamfaatan kekuasaan komunikasi menurut pareto dan mosca sebagian 

tindakan manusia bukan bersumber dari pemikiran logis melainkan dari perasaan, 

oleh karena itu kunci dari kekuasaan elit adalah persuasi, dengan menciptakan 

keyakinan hidup “Living Faith” kekuasaan elit dimantapkan melaui formula politik 

yang sesuaidengan keadaan historis yang ada, seperti pada zaman feodal gagasan 

 
11 https://mengeja.id/2021/10/06/teorielit:negara sebagai aspek kekuasaan. Di 

akses tgl 30/9/22  

https://mengeja.id/2021/10/06/teorielit:negara
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hak ketuhanan para raja menghasilkan dukungan tuhan kepada pemerintahan yang 

monarki.12 

Dalam penelitian ini teori Elit digunakan untuk melihat kedudukan elit-elit  

dalam pusaran Politik lokal di Kabupaten Bone, dimana fenomena yang diangkat 

oleh peneliti adalah  fenomena dimana elit-elit yang berada dan berasal dari 

kabupaten Bone memanfaatkan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki untuk 

mempertahankan dan memperkuat kekuasaannya sebagai seorang elit. 

B. Stratifikasi Sosial 

Stratifikasi sosial adalah pembagian suatu populasi atau masyarakat ke 

dalam kelas-kelas superior, bermanifestasi di kelas atas, menengah, serta kelas 

bawah.Menurut tokoh Pitirim A. Sorokin, Stratifikasi sosial adalah pembagian 

suatu populasi atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang bertingkat atau 

hierarkis.Sudah ada semenjak zaman dahulu, penduduk mengakui bahwa sistem 

pelapisan sosial memiliki kedudukan yang bertingkat atas. Dalam Sosiologi, 

Stratifikasi sosial merupakan Unsur dari kedudukan (Status) dan peran (role). status 

yang menunjukkan tempat atau posisi orang-orang atau individu dalam masyarakat, 

kemudian Peran mereka yang mempunyai suatu tingkah laku dari seorang individu  

dan menduduki status tertentu.13 

 
12 https://mengeja.id/2021/10/06/teorielit:negara sebagai aspek kekuasaan. Di akses 

tgl 30/9/22 
13Syahrial Syarbaini Rusdiyanta, Dasar-dasar Sosiologi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2009), hal.58 

 

https://mengeja.id/2021/10/06/teorielit:negara
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Sorokin mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai pembagian populasi atau 

masyarakat kedalam kelas-kelas pada  tingkat hierarkis. Perwujudan ini merupakan 

adanya kelas atas dan kelas bawah, di samping itu anggapan bahwa basis dan inti 

dari kelas dalam masyarakat adalah ketidakseimbangan dalam pembagian dari hak 

dan kewajiban.14 

 

Status kedudukan sosial juga dapat dibedakan menjadi tiga yaitu; 

1. Ascribed-status. Status ini dipahami sebagai tempat seseorang dalam 

masyarakat, tanpa memandang perbedaan. Dalam kompetisi in, status 

ditentukan oleh kelahiran. Misalnya seorang anak dari seorang bangsawan, 

maka kebangsawaanya diperoleh sejak kelahirannya. 

2. Achieved-status. Status yang dicapai yang didapatkan melalui usaha yang 

dilakukan, bukan karena kelahirannya. Kedudukan atau status ini bisa di 

raih oleh siapa saja berkat kerja keras. 

3. Assigned-status. Status yang dapatkan karena jasa-jasanya kepada 

masyarakat.15 

 
14Dwi Narwoko-Bagong Suyanto Ed,) Sosiologi, Teks Pengantar dan 

Terapan.(Jakarta:Kencana, 2007), h.153 
 
15Https:// jurnal.uns.ac.id.diakses pada tanggal 15 oktober 2021, pukul 08:58 Wita. 
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 Beberapa ahli juga memiliki masing-masing pandangan tentang konsep 

stratifikasi sosial; 

1. James M.Henslin. stratifikasi sosial merupakan suatu sistem di mana 

kelompok-kelompok dalam suatu komunitas dibagi menjadi hierarki, 

menurut kekuasaan, kepemilikan, serta prestise relatif. Pelapisan sosial juga 

adalah metode dalam mengklasifikasikan kelompok besar masyarakat ke 

dalam hierarki menurut hak relatif mereka. Jadi, menurut James, pelapisan 

sosial itu tidak berlaku pada satu orang saja. 

2. Paul b. Horton dan Chester L. Hunt. Ketika digunakan sebagai kata benda, 

maka stratifikasi sosial mengacu pada sistem perbedaan status yang berlaku 

untuk masyarakat. Ketika digunakan sebagai kata kerja, stratifikasi sosial 

adalah proses menghubungkan dan megubah sistem perubahan status. 

3. Kamanto sunarto.  Perbedaan status anggota masyarakat disebut dengan 

pelapisan sosial (stratifikasi sosial). Status dapat berupa kekuasaan, 

kekayaan, pendapatan, ketenaran dan lain-lain 

4. Max weber: berpandangan bahwa semua orang memiliki persamaan dan 

peluang untuk memilih nasib (life chance), menurut weber peluang untuk 

menghasilkan dan mendapatkan barang dan jasa adalah penentu dalam 

munculnya kelas sosial jadi kekayaan adalah dasar pembagian kelas dalam 

stratifikasi sosial 
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5. Karl Marx. Masyarakat kelas dibagi menjadi dua kelompok. Borjuasi 

merupakan pemilik alat-alat produksi dan proletariat adalah mereka yang 

bekerja untuk pemilik alat-alat produksi. Perbedaan ini tidak didasarkan 

pada perbedaan mendasar seperti pakaian, bahasa, pendidikan ataupun upah 

tetapi pada satu faktor dasar seperti alat-alat produksi berupa peralatan, 

pabrik, tanah dan modal.16 

Dari sudut pandang Karl Marx, stratifikasi sosial lebih menonjol daripada 

kekuatan ekonomi individu atau kelompok di dalam masyarakat.Inilah yang 

membagi masyarakat menjadi dua kelompok yaitu borjuasi serta proletariat.Borjuis 

merupakan kelompok lebih kecil tetapi menjadi superior karena memiliki 

kekuasaan dan hak istimewa atas kelompok dominan atau terbesar sedangkan 

proletariat Marx memandang stratifikasi sosial masyarakat sebagai dimensi 

ekonomi, dimana yang terpenting adalah kepemilikan alat-alat produksi atau 

kekayaan.Masyarakat yang terbagi-bagi kelas adalah perkembangan kekuatan-

kekuatan produktif. Proses ini menciptakan tingkat produksi yang lebih tinggi 

daripada yang diperlukan bagi manusia untuk bertahan hidup, dan akibatnya, 

ketidakadilan sosial dalam masyarakat berangsur-angsur tumbuh dengan 

sendirinya, serta surplus ini dicapai melalui perjuangan masyarakat dan ini menjadi 

pemicu munculnya tatanan stratifikasi yang baru.17 

 
16 Damsar, Pengantar sosiologi politik,(Jakarta: Prenada mediagroup,2010),hal.84-

86 
17Binti Maunah, Stratifikasi sosial dan perjuangan kelas dalam perspektif sosiologi 

pendidikan, Jurnal Ta’allum, Vol.03, No.01, 2015, hal.29 
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Salah satu penyebab utama munculnya stratifikasi sosial adalah dampak dari 

hasil perang, dimana pihak yang kalah akan menjadi budak bagi pihak yang 

menang, maka terjadilah pelapisan sosial yang terbagi menjadi dua kelas, ada kelas 

pemilik budak dan kelas sebagai budak. Kemudian pemenang perang akan 

mengambil alih semua sumber daya, alat dan sebagainya dan menjadi kekuasaan 

milik mereka, kemudian yang di jadikan budak menjadi sebagai pekerja selain 

untuk kepentingan tuannya juga sebagai jalan untuk bertahan hidup. Sama dengan 

pandangan Karl Marx yang membagi stratifikasi sosial menjadi dua kelas, yang 

pertama kaum Borjuis atau bisa dikatakan sebagai pihak pemenang dan penguasa 

sumber daya dan alat, kedua kaum Proletar yang disamakan sebagai budak yang 

jadikan pekerja atau buruh. Jadi Pada umumnya stratifikasi sosial adalah kedudukan 

yang diperoleh dari serangkaian usaha dan perjuangan berdasarkan kemampuannya 

dengan tujuan mencapai tingkat tertinggi kelas yang diinginkan sehingga lahirnya 

suatu perbedaan kelas dalam masyarakat.18 

Karl Marx juga berpandangan bahwa struktur masyarakat terbagi menjadi 

dua yaitu Infrastruktur dan Suprastruktur.Infrastruktur terbagi menjadi dua lagi 

yakni Kekuatan Produksi yang di dalamnya terdapat alat produksi, teknologi dan 

tenaga kerja. Selanjutnya ada Hubungan Produksi yang didalamnya ada kelas 

pemilik/Borjuis  dan kelas bukan pemilik/ buruh/budak/ proletar. Kemudian ada 

Suprastruktur yang juga terbagi menjadi dua, yaitu Tatanan Institusional yang 

terdapat didalamnya tentang Organisasi, Pendidikan,Hukum, dan Negara. Kedua 

 
18 Hj.Binti Maunah, Sosiologi pendidikan, (Yogyakarta: Media Akademi, 2016), 

hal.52-53 
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ada bagian Tatanan Kesadaran Kolektif (Bangunan atas Ideologi) yang termasuk 

Agama,Filsafat, Seni dan Nilai-nilai budaya atas kesadaran Sosial.19 

Konsep Karl Marx dijelaskan lebih mendalam dalam hal ini karena Peneliti  

mencoba mencari kesinambungan antara pelapisan sosial yang terjadi di Kabupaten  

Bone dan menghubungkan dengan konsep stratifikasi sosial  dari Karl marx, 

kemudian menarik benang merah dari pandangan Marx  untuk dibandingkan 

dengan fenomena stratifikasi sosial yang terjadi di lapangan, sehingga dapat dikaji 

lebih mendalam apakah dari konsep-konsep yang telah dijelaskan oleh Karl marx 

tersebut memang benar-benar terhubung dan terjadi pada masyarakat Bugis Bone 

mengenai konsep Petta dalam pusaran politik elit lokal yang terjadi di Kabupaten 

Bone. 

Pola dan prinsip stratifikasi sosial dalam masyarakat bugis juga membentuk 

pola piramida dalam system kekerabatan, berdasarkan teks La Galigo awalnya 

hanya ada dua jenis manusia yaitu,.Mereka yang lapisan Maddara Takku (berdarah 

putih) yang keturunan Dewata, serta mereka yang berdarah merah adalah orang 

biasa atau budak. Pembagian dalam kategori ini adalah mutlak dan tdk dapat di 

campurkan, namun sepanjang sejarah telah terjadi pemcampuran darah sehingga 

terjadi kemunculan lapisan menengah atau darah campuran yang berada di antara 

bangsawan dan budak yang biasanya juga di sebut to sama atau to Maradeka, 

bangsawan yang memiliki bebebrapa anak pun berbeda beda statusnya, lelaki 

 
19Muhammad Kambali,  Pemikiran Karl Marx tentang Struktur Masyarakat 

(Dialektika Infrastruktur dan Suprastruktur), Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi 

Islam,Al-Iqtishod, Vol.8, No.2, 2020, hal.78-79 
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bangsawan menikahi perempuan biasa akan mendapat keturunan anak cera atau 

campuran tapi dapat dalam bangsawan sehinggah adanya peluang untuk mereka 

mendaki tahta status sosial yang lebih tinggi. Namun tingkat ini perlahan 

menyusutkan jumlah bangsawan tertinggi sehingga jabatan Arung di isi oleh 

bangsawan yang relatif rendah dan mengaku sebagai bangsawan yang tinggi dari 

status mereka sebenarnya.20
 

Dari konsep-konsep diatas,  maka dapat dirumuskan bahwa stratifikasi 

sosial merupakan penklasifikasian individu  brdasarkan  kelas yang miliki, 

mencakup Darah atau keturunan, Kekuasaan, Kekayaan, prestasi, dan sebagainya. 

pelapisan sosial adalah kelompok-kelompok atau kalangan masyarakat dengan 

perbedaan kelas yang dilihat dari kekayaan, hak istimewa, kekuasaan, kehormatan 

dan hak-hak lainnya. Jika dihubungkan dengan sistem pelapisan sosial masyarakat 

bugis, stratifikasi sosial masyarakat bugis terbentuk dari lapisan to manurung atau 

bangsawan, lapisan to maradeka atau masyarakat kelas tengah, dan kaum budak 

(ata) atau hamba sahaya  dari para bangsawan, namun status sosial ini berangsur 

luntur seiring berjalanya zaman akan tetapi tidak dilupakan esensi dari pelapisan 

tersebut dan bahkan gelar dan simbol dari perbedaan kelas tetap dipakai hingga saat 

ini tanpa melihat status darah dan keturunan dari masyarakat tersebut.21 

 
20Perlas Cristian, Manusia Bugis, (Jakarta:grafika mandiri yuana,2006), hal.194 
21Makmur,  refleksi stratifikasi sosial masyarakat Bugis pada situs kompleks 

makam Kalokkoe Watu Soppeng, Jurnal  Wellanae, Vol.14, Nomor 1, Juni 2016, hal.37-

44 
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Dari beberapa pandangan tentang Stratifikasi Sosial yang dijelaskan,maka 

peneliti juga menggunakan teori ini untuk melihat fenomena dari sudut pandang 

kelas sosial masyarakat mengenai  para elit dalam kekuasaan politik lokal yang ada 

di Kabupaten Bone dan mengetahui seberapa jauh pengaruh elit lokal terhadap 

perubahan stratifikasi sosial yang terjadi di Bone. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Pada penelitian ini, penulis ingin menggunakan metode kualitatif, dengan 

artian penulis akan melakukan wawancara, observasi langsung ke lapangan 

sehingga dapat melihat  keadaan sosial yang terjadi di lapangan dan diperkuat 

dengan analisis dari bahan-bahan tulisan sebagai sumber penelitian yang kuat, 

kemudian akan dituangkan melalui penjelasan deskriptif yang dapat 

menggambarkan kondisi atau situasi di suatu wilayah sebagai hasil dari penelitian 

yang dilakukan oleh penulis. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati.Pada hakikatnya penelitian kualitatif adalah suatu 

kegiatan sistematis untuk melakukan eksplorasi atas teori dari fakta di dunia nyata, 

bukan untuk menguji teori.1 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu, penelitian yang 

dilakukan secara sistematis dengan mengambil data di lapangan dan Jenis metode 

penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif.2 

 

 

 
1Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif  (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 

2018), hal.6. 
2Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, Metode Riset Penelitian 

Kuantitatif: Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen 

(Yogyakarta: Deepublish, 2020), h.4. 
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B. Pendekatan 

1. Pendekatan Behavioral (perilaku) merupakan pendekatan yang dilakukan 

melalui gambaran tingkah laku manusia sehingga dapat dijelaskan secara 

narasi sebagai hasil dari observasi. Pendekatan perilaku memiliki ciri khas 

bahwa pandangan masyarakat dapat dilihat sebagai satu sistem sosial politik 

yang menjadi subsistem  darisistem sosial, saling berinteraksi, saling 

bergantungan, bekerja sama untuk menunjang terjadinya system itu dan 

memelihara keseimbangannya. Pendekatan ini adalah karya pemikiran  

Gabriel  Almond dan David Easton, pendekatan ini menampilkan suatu 

revolusioner yaitu orientasi kuat untuk mengilmiahkan Ilmu Politik.3 

2. Pendekatan Sosiologis adalah ilmu yang menerangkan atau menjelaskan 

suatu keadaan masyarakat yang tersusun dengan struktur atau gambaran 

gejala sosial yang terjadi dan saling berhubungan. Pendekatan ini pakai 

dengan menggunakan pandangan teori dari Max Weber dan Karl Marx 

mengenai pilihan hidup dan kelas Sosial yang terjadi di tengah masyarakat. 

C. Lokasi Penelitian 

 Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di wilayah 

kabupaten Bone pada khususnya di wilayah perkotaan dan sekitarnya dengan 

pertimbangan bahwa wilayah tersebut yang paling mudah di akses oleh penulis dan 

wilayah tersebut juga memiliki perkembangan politik yang dinamis namun juga 

 
3Miriam  Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik,(Jakarta:Gramedia 

Pustaka,2007),hal.75  
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masih  tidak luput dari adat dan budaya lokalnya dalam pemerintahan kabupaten 

Bone. 

D. Jenis dan Sumber data Penelitian 

1. Data Primer 

 Dalam penelitian metode kualitatif maka peneliti akan menggunakan cara 

wawancara dengan mendalam bersama informan langsung yang mempunyai 

pengetahuan  cukup sebagai bahan mentah untuk dijadikan data penelitian yang 

diambil langsung dari lokasi penelitian. Data primer dikumpulkan oleh peneliti 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penelitian tersebut. Data primer akan 

dianggap akurat jika data disajikan dengan terperinci.4informan yang diwawancarai 

antara lain; 

a. Budayawan/Sejarawan Kab.Bone 

b. Salah satu Kepala Desa di Kab.Bone  

c. Salah satu Keturunan Bangsawan Murni Ade Pitue 

d. Salah satu Masyarakat umum kab.Bone  

e. Salah satu Mahasiswa/Milenial yang berasal di Kab.Bone 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui proses analisis dari 

kumpulan bacaan literatur seperti buku, jurnal, laporan yang juga membahas atau 

 
4Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif untuk bisnis, ( Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2010), hal.71 
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relevan dengan penelitian tersebut agar dapat dijadikan bahan acuan sebagai 

penguat data penelitian oleh penulis. 

E. Teknik pengumpulan Data 

1. Observasi 

 Observasi merupakan metode atau cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data secara langsung dengan melalui turun secara langsung ke 

lapangan atau lokasi penelitian.5 

 Observasi juga dapat diartikan sebagai sebuah pengamatan suatu objek yang 

diteliti dengan melibatkan semua indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, 

perasa.Untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.6 

Observasi yang telah dilakukan di Kabupaten Bone adalah terdapatnya fenomena 

dimana masyarakat Bone yang ikut dalam pusaran Politik dan berhasil menjadi 

salah satu Elit yang ada di Kabupaten Bone akan mendapatkan  gelar Simbolis 

kebangsawanan dan hal ini diakui oleh sebagian besar  masyarakat Kabupaten 

Bone. 

2. Wawancara 

 Wawancara merupakan  suatu instrumen yang dipakai untuk 

mengumpulkan data dari informan, ada wawancara biasa dan ada wawancara 

bersifat mendalam, adapun jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur dan 

 
5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, (Cet.I; Bandung: Alfabeta 

2019), hal 297 dan 304 
6 Danu Eko agustinova, Memahami Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: 

Calpullis, 2015), hal 37. 
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wawancara tidak terstruktur, wawancara terstruktur adalah wawancara yang 

dilakukan secara teratur  setiap memberikan pertanyaan, sedangkan wawancara 

tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan penyesuaian keadaan 

terhadap informan sehingga pelaksanaan wawancara  akan mengalir seperti 

percakapan sehari-hari.7 

Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara biasa dan  

mendalam dengan informan yang dengan menggunakan pedoman atau catatan-

catatan pertanyaan wawancara dan besar kemungkinan terdapat pertanyaan-

pertanyaan lanjutan jika informan dianggap paham dan mengetahui banyak hal 

dengan masalah yang akan diteliti demi mendapatkan data atau informasi yang 

lebih akurat. wawancara adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan 

tanya jawab secara langsung dengan narasumber untuk menemukan permasalahan 

yang akan diteliti dan mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. 

Wawancara dilakukan dengan menghubungi satu persatu subyek penelitian.8 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi dengan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian merupakan 

data yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau data penguat penelitian, 

seperti laporan, berita, buku, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya demi 

memperbanyak referensi data penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, 

dokumentasi yaitu “metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, dokumen rapat atau catatan harian.”Metode ini 

 
7Anis Fuad, Panduan Praktis Penelitian kualitatif, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2014), hal.61 
8Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, hal 304 
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dipergunakan dalam rangka mencari referensi tambahan dan menguatkan hasil 

kajian penelitian.9 

F. Teknik Analisis Data 

 Analisis data yang dilakukan oleh penulis yakni dengan menggunakan 

teknik analisis data dengan cara pertama yaitu menyaring dan memilih informasi-

informasi pokok yang telah diperoleh di lapangan dan memfokuskan ke hal-hal 

penting untuk dijadikan sebagai gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. 

Kedua, yaitu menampilkan atau menggambarkan data yang telah diolah dengan 

sederhana agar lebih mudah dipahami atau dimengerti.Kemudian selanjutnya 

adalah gabungan dari semua data yang telah diolah, lalu mendapatkan kesimpulan 

dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab permasalahan yang 

ditelah diteliti.Teknik Analisis Data yang penulis gunakan adalah teknik analisis 

data konten, yaitu peneliti harus memahami keseluruhan tema pada data kualitatif 

yang peneliti miliki.berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan 

wawancara yang didapatkan kemudian dikembangkan menjadi hipotesis.10 

G. Teknik Penentuan Informan atau Narasumber 

Teknik penentuan Informan yang  digunakan adalah teknik Sampling 

Purposive, teknik ini merupakan cara penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu, misalnya dengan pertimbangan profesional yang dimiliki peneliti dalam 

 
9Ahmad Siddiq Abdurrahman, Strategi HTI Di Kota Makassar Pasca Pembubaran 

Oleh Pemerintah, Skripsi, Uin Alauddin Makassar, hal 38. 
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif,(Cet.I;  Bandung: Alfabeta 

2019), hal 320 
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usahanya mendapatkan informasi yang relevan dan valid  dengan tujuan penelitian. 

Memilih dengan bertujuan ,contoh misalnya peneliti memilih orang tersebut 

sebagai informan karena merasa merekalah orang-orang yang terlibat langsung 

dengan hal yang ingin ditelitinya.11 

Sampel purposif adalah sampel yang secara sengaja dipilih oleh peneliti, 

karena sampel ini dianggap memiliki ciri tertentu, dapat memperkaya informasi dan 

data peneliti. Teknik pemilihan sampel ini digunakan sebagai acuan peneliti untuk 

memilih informan yang dianggap memiliki informasi dan pengetahuan yang cukup 

untuk memenuhi jawaban dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, Demikian  

ini akan diusahakan agar sampel ini dapat mewakili dari lapisan-lapisan populasi. 

 

 

 

 
11Danu Eko Agustiawan, Memahami Metode penelitian Kualitatif Teori dan 

Praktik, (Yogyakarta: Calpullis, 2015), Hal 56. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

1 .Profil Kerajaan Bone 

Proses lahirnya Bone sebagai sebuah kerajaan, diawali dengan kisah 

kehadiran seorang “Tomanurung” sebagai seorang penguasa sentral di Kerajaan 

Bone. Sebagai sebuah entitas atau bangsa, maka sebelum “tomanurung” bersedia 

diangkat menjadi raja, maka harus ada kesepakatan melalui ikrar atau sumpah 

antara “Tomanurung” dengan penguasa dari tujuh wilayah yaitu; 

a. Arung ujung, 

Bertugas mengepalai urusan penerangan Bone 

b. Arung tibojong,  

Bertugas mengepalai urusan perkara/pengadilan dan mengawasi urusan 

pengadilan distrik  Bone 

c. Arung Ta,  

Bertugas mengepalai urusan pendidikan dan urusan perkara sipil 

d. Arung Tanete riattang,  

Bertugas mengepalai memegang kas kerajaan, mengatur pajak dan 

mengawasi keuangan. 

e. Arung Tanete riawang,  

Bertugas mengepalai pekerjaan negeri pajak jalan pengawas 

f. Arung ponceng,  
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Bertugas mengepalai urusan kepolisian/ kejaksaan dan pemerintahan. 

g.  Arung Macege. 

Bertugas mengepalai pemerintahan umum dan perekonomian. 

Bone yang sekarang ini menjadi Kabupaten Administratif Bone, pada 

zamannya adalah gabungan dari unit-unit atau persekutuan politik yang disebut 

“anang” yang dipimpin oleh seorang “matoa anang”. Selanjutnya dari anang ini 

terbentuk sebuah “wanua” (negeri), seperti Wanua Ujung, Wanua Tibojong, 

Wanua T’a, Wanua Tanete Riattang, Wanua Tanete Riawa, Wanua Ponceng, dan 

Wanua Macege. Ketujuh wanua inilah yang kemudian disebut “ade pitu’e”.  di 

setiap mereka masing-masing memiliki tugas berbeda dalam kerajaan pada saat itu, 

ada yang mengurus dan mengatur urusan pemutusan pengadilan dan dan urusan 

rumah tangga, ada yang mengatur bagian pertanian, mengatur dan menerima tamu 

kerajaan, ada juga yang mengurus aset dan harta-harta kerajaan dan sebagainya. 

Setiap pembentukan kelompok wanua sangat dimotivasi oleh rasa ikatan keturunan 

dari nenek moyang yang sama dan membentuk persekutuan teritorial yang tertutup 

terhadap persekutuan teritorial lainnya, dalam sistem kehidupan patrimonial (garis 

keturunan, genealogy dari pihak ayah). Implikasinya menciptakan konflik di antara 

sesama wanua.1 

Di tanah Bone, kelompok-kelompok kaum yang diikat oleh rasa 

seketurunan dari seorang nenek moyang tertua dalam sistem kepemimpinan 

 
1Anzar Abdullah.kerajaan bone dalam lintasan sejarah sulawesi selatan (sebuah 

pergolakan politik dan kekuasaan dalam mencari, menemukan, menegakkan dan 

mempertahankan nilai-nilai entitas budaya bugis). Lensa Budaya:Journal of Cultural 

Sciences. 2017 
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patrimonial, memencilkan diri dalam persekutuan teritorial yang tertutup terhadap 

persekutuan atau kelompok-kelompok hidup lainnya.Antara kaum dengan kaum, 

antara kelompok dengan kelompok kaum lainnya selalu terbit permusuhan yang tak 

berujung tak berpangkal. Dalam lontara bone keadaan seperti itu disebut sianre bale 

taue (manusia saling terkam menerkam seperti ikan)sampai munculnya tokoh To 

Manurung yang dapat ditaati bersama buat di jadikan pemimpin yang mengatasi 

segenap ketua kaum atau raja.2 

Dikisahkan bahwa sebelum kedatangan To Manurung, ada tujuh kelompok-

kelompok kaum yang mendiami Wanua (negeri) Bone, yang dipimpin oleh kaum 

tertua (matoa). Ketujuh wanua itu adalah (1)wanua ujung, (2)wanua tibojong, 

(3)wanua Ta, (4)wanua Tanete riattang, (5) wanua Tanete riawang, (6)wanua 

ponceng, (7) wanua Macege. Ketujuh wanua tersebut sebelum menyatukan diri, 

mereka telah mengalami krisis hidup dan kehidupan  yang saling bermusuhan. Yang 

besar, yang kuat melahap yang kecil, yang lemah.Krisis itu ditutup dengan 

kegoncangan alam yang dahsyat selama sepekan. Setelah reda, tampaklah seorang 

berpakaian  putih, dan mereka menganggapnya To manurung, lalu dimintai menjadi 

raja. Tetapi yang bersangkutan sendiri menyatakan diri bukan raja,  dan kalau 

memang  mereka menghajatkan itu, ia mempunyai raja. Lalu ia mengantar orang 

banyak ke matajang tempat raja dimaksud. Kembali kilat sambar menyambar, lalu 

tampaklah Tomanurung yang  sedang duduk di atas batu datar, berpakaian serba 

kuning (senging ridi).3 

 
2 Drs. Wahyudin G,M.Ag, Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan (Makassar: 

alauddin University Press, 2014). Hlm.59. 

 
3Mattulada, Latoa, (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press,1995),hal.67 
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Sebelum Tomanurung di angkat menjadi penguasa sentral di kerajaan bone 

tomanurung yang di panggil sebagai Manurungnge rimatajang Mata silompo,E 

mengadakan perjanjian politik dengan para penguasa unit-unit politik yang 

dinamakan sebagai matoa anang, yang di katakan dalam perjanjian atau sumpah 

tersebut  yaitu; “kami semua datang ke sini untuk memohon agar engkau menetap. 

Janganlah engkau mallajang (menghilang).Duduklah dengan tenang agar kami 

mengangkatmu menjadi mangkau, kehendakmu kami ikuti, perintahmu kami 

laksanakan. Walaupun anak istri kami engkau cela, kami pun turut mencela nya 

asalkan engkau berkenang memimpin kami tidak seperti gembala yang mempreteli 

yang di gembalanya, menjaga kami seperti menjaga padi di sawah supaya tak di 

makan burung  pipit, melindungi kami seperti di selimuti agar tidak kedinginan.” 

Begitu selesai janji dan amanat diucapkan, begitu tomanurung 

menyambut,”kujunjung ke atas batok kepalaku kata-kata kalian itu.Kuletakkan 

amanat yang mudah itu di atas singgasanah keemasan di waktu kalian mabulo 

simatang, di sebabkan kehendak kalian itulah aku menjadi raja. setelah terjadi tawar 

menawar dengan para matoa anang, di pindahkanlah manurungnge ke bone dan di 

buatkan salassa (rumah) dan di angkat sebagai raja bone pertama dan penguasa 

central kerajaan bone ini, matanya yang begitu tajam, sekali dia melihat orang 

banyak , dia langsung tau berapa banyak jumlahnya dan brapa besar kekuatannya. 

Berkali kali rakyat menyaksikan keistimewaannya sehinggah di berikan gelar mata 

silompo,E.4 

 

 
4Drs. Wahyudin G,M.Ag, Sejarah Lokal (Makassar: penerbit syahadah, 2016). Hlm.111 
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Sekarang ini Bone telah menjadi kabupaten administratif dan bukan lagi 

kerajaan.Kabupaten Bone sekarang ini terdiri dari puluhan kecamatan yang tersebar 

di beberapa lokasi kabupaten Bone. Untuk melakukan perjalanan menuju Bone, 

bisa dilakukan dengan perjalanan darat menggunakan kendaraan Umum seperti Bus 

Mini, Mobil sewa, sepeda Motor maupun kendaraan Pribadi lainnya, dengan jarak 

tempuh sekitar 175 KM jika dari Kota Makassar. Biaya kendaraan umum yang 

biasanya di patok mulai Rp.100.000 hingga Rp.150.000 sekali jalan. Untuk kondisi 

perjalanan menuju Bone dari Makassar biasanya melalui rute poros Makassar-

Maros-Bone dengan melewati beberapa pemandangan indah dan wisata Alam, 

seperti Wisata Alam Bantimurung, hutan lindung Maros-Camba dengan dikelilingi 

oleh Gunung dan tebing-tebing hingga jalur-jalur bangunan bekas Peninggalan 

Belanda pada zaman dahulu, semuanya membentang di sepanjang jalan hingga 

sampai ke Kabupaten Bone. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Bone 

memiliki batas-batas: 

Utara  Kabupaten Wajo dan Soppeng 

Barat Kabupaten Maros, Pangkep Dan Barru 

Timur Teluk Bone 

Selatan Kabupaten Sinjai dan Gowa5 

 

Kabupaten Bone merupakan Salah satu Kabupaten di Pesisir timur Provinsi 

Sulawesi Selatan yang memiliki jarak 174 KM dengan Kota Makassar.Bone Adalah 

Kabupaten terluas ketiga yang berada di Provinsi Sulawesi selatan yang memiliki 

 
5 Badan pusat Statistik kab.Bone, https://bonekab.bps.go.id 
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27 kecamatan.Luas wilayah Kabupaten Bone mempunyai luas wilayah sebesar 

4.559 km2 dengan luas wilayah terluas berada di Kecamatan Bontocani dengan 

wilayah terkecil berada di kecamatan Tanete Riattang. 

 

Luas Daerah dan Pulau Kecamatan di Kabupaten Bone 

No Nama kecamatan luas (km2) Persentase 

1 Ajangale 139 3,05 

2 Amali 119,13 2,61 

3 Awangpone 110,7 2,43 

4 Barebbo 114,2 2,5 

5 Bengo 164 3,6 

6 Bontocani 463,35 10,16 

7 Cenrana 143,6 3,15 

8 Cina 147,5 3,24 

9 Dua Boccoe 144,9 3,18 

10 Kahu 189,5 4,16 

11 Kajuara 124,13 2,72 

12 Libureng 344,25 7,55 

13 Lamuru 208 4,56 

14 Lappariaja 138 3,03 

15 Mare 263,5 5,78 

16 Palakka 115,32 2,53 
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17 Patimpeng 130,47 2,86 

18 Ponre 293 6,43 

19 Salomekko 84,91 1,86 

20 Sibulue 155,8 3,42 

21 Tanete riattang 23,79 0,52 

22 Tanete riattang timur 48,88 1,07 

23 Tanete riattang barat 53,68 1,18 

24 Tellu limpoe 318,1 6,98 

25 Tellu siattinge 159,3 3,49 

26 Tonra 200,32 4,39 

27 Ulaweng 161,67 3,55 

  Kabupaten Bone 4.559,00 100 

6 

Pemerintahan 

Pada tahun 2021, terdapat 372 kelurahan dan desa di Kabupaten Bone. 

Kelurahan/desa yang terbanyak terdapat di Kecamatan Dua Boccoe dengan jumlah 

22 kelurahan dan desa, sedangkan kelurahan/desa yang paling sedikit terdapat di 

kecamatan Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang, dan Tanete Riattang Timur 

dengan jumlah 8 kelurahan.  

Jumlah pegawai negeri sipil dari tahun 2020-2021 mengalami penurunan 

dari yang awalnya berjumlah 8.729 orang menjadi 8.222 orang.Dari tahun 2020-

 
6 Badan pusat Statistik kab.Bone, https://bonekab.bps.go.id 
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2021 pegawai negeri sipil didominasi oleh pegawai negeri sipil yang berjenis 

kelamin perempuan.Pada tahun 2021, sebanyak lebih dari 70% pegawai negeri sipil 

memiliki pendidikan tertinggi pada tingkat sarjana/doktor/Ph.D. 

Pendidikan dan pekerjaan 

 Laki-laki Perempuan Jumlah 

Pekerja/working 224324 143708 368032 

Pengangguran 8036 7894 15930 

Sekolah 13208 17586 30794 

Pengurus Rumah 

tangga 

10952 127163 138115 

Lainnya 17359 14433 31792 

Total  273879 310784 584663 

7 

 

B.   Pandangan masyarakat  Bone terhadap elit Petta 

Ketika kerajaan  Bone berdiri pada tahun 1330 masehi, awalnya ada tujuh 

wanua (kampung), bergabung menjadi persekutuan yaitu: wanua ponceng, wanua 

tenete riattang, wanua tanete riawang, wanua Ta, wanua macege, wanua ujung, 

dan wanua tibojong. Ketujuh wanua tersebut diikat oleh suatu ikatan yang disebut 

Kawerang (ikatan persekutuan tanah bone).Ketuju wanua ini masing-masing 

dipimpin oleh seorang ketua yang disebut Matoa Anang.Mereka bersatu dalam 

 
7 Badan pusat Statistik kab.Bone, https://bonekab.bps.go.id 
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panji Woromporongnge.Panji atau bendera bintang tujuh tersebut menandakan 

tujuh negeri di bawah kepemimpinan raja bone pertama to manurung. Perlas 

mengatakan dalam kutipannya, menjelaskan bahwa tentang struktur kerajaan Bone 

sangatlah sentralistik dan otoriter, meskipun pemilihan Mangkau atau raja 

diputuskan oleh dewan yang bernama Arung Pitue atau sekarang disebut Ade Pitue, 

tetapi pada mulanya Bone memang pada dasarnya sudah memiliki wanua arung 

yang mempunyai kekuasaan yang besar akan tetapi kekuasaan tertinggi tetap  di 

kerajaan pusat, sehingga Bone disebut sebagai kerajaan yang sentralistik dibanding 

kerjaan Bugis lainnya.8 

Pemimpin ketujuh wanua tersebut adalah bangsawan-bangsawan Bone yang 

sampai  sekarang masih banyak keturunannya yang bertahan di tengah-tengah 

masyarakat Bone, dan ketujuh wanua tersebut sekarang disebut ade pitue atau 

sering juga disebut sebagai tujuh dewan adat. Cara membedakan masyarakat 

keturunan bangsawan di daerah Bugis Bone salah satunya adanya gelar Andi atau 

Petta bagi bangsawan Bone, hal ini mulai muncul di era kepemimpinan Raja Bone 

La Mappanyukki. Gelar ini menjadi ciri khas masyarakat dan bangsawan bugis di 

Bone. Dalam hal ini Belanda saat adalah dibalik pemberian gelar pada para 

bangsawan tersebut sebagai penanda bagi bangsawan. 

Dengan keberadaan dari status seorang Petta yang diakui sebagai elit 

masyarakat Bone, beberapa Masyarakat Bone mencoba unjuk gigi dengan 

 
8Cristian perlas, Manusia Bugis, (Jakarta:grafika mandiri yuana,2006), hal 201 
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memanfaatkan pengaruh dan status kebangsawanan yang dimilikinya, hal ini 

diungkapkan oleh Saktiawan sebagai informan, mengatakan bahwa: 

“pada saat terjadinya pemilihan kepala daerah pada 2018 saat itu petahana 

menjadi calon tunggal karena tidak ada penantang yang berhasil lolos 

menjadi calon dan hanya melawan kotak kosong pada pilkada saat 

itu.kemudian opsi kotak kosong itulah dijadikan sebagai alat penantang 

oleh sebagian masyarakat. Sesama seorang dari kalangan bangsawan 

secara tidak langsung menantang petahana dengan membentuk sebuah 

komunitas untuk mengawal kotak kosong agar sistem demokrasi tetap 

berjalan.hal ini adalah sebuah bentuk bahwa seorang Petta jelas diakui 

dalam masyarkat Bugis Bone dalam memimpin dan menjadi elit”9  

 

Dalam kasus ini menggambarkan kesamaan dengan yang dijelaskan oleh 

Pareto yang mengungkapkan bahwa seorang elit terbagi menjadi dua dimana 

mereka yang unggul dalam kecerdikan seperti rubah dan memiliki keberanian 

seperti singa atau kombinasi keduanya, namun tetap mempertahankan struktur 

dasar masyarakat. 

Ditinjau dari sisi Agama Islam, Kepemimpinan juga dibahas dalam 

beberapa ayat Alquran tentang bagaimana kepemimpinan sesuai syariat Islam yang 

djelaskan dalam  Q.S An.Anbiyah ayat 73; 

ةً يَّهْدُوْنَ بِامَْرِنَا وَاوَْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاقَِامَ   وَجَعَلْنٰهُمْ اىَِٕمَّ

كٰوةِِۚ وَكَانوُْا لَناَ عٰبدِِيْنَ ۙ لٰوةِ وَاِيْتاَ  ءَ الزَّ  الصَّ

Terjemahnya:  

Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin 

yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada 

mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, 

dan hanya kepada Kami mereka menyembah.10 

 

 
9 Saktiawan, Budayawan dan Ketua Rumah Kreasi Budaya Bone (RKBB) Wawancara Tgl. 14 

maret 2022 
10 https://www.merdeka.com/quran/al-anbiya/ayat-73 di akses tanggal 7 oktober 2022 

https://www.merdeka.com/quran/al-anbiya/ayat-73


48 
 

  

Pandangan masyarakat Indonesia tentang kepemimpinan sangat dipicu oleh 

faktor etnisitas, seperti halnya masyarakat Bone jika diberi pilihan mereka 

cenderung tidak memakai pikiran rasional dan tidak bersumber dari pemikiran logis 

melainkan hanya memakai perasaan atau kedekatan dan kesamaan pada dirinya, 

seperti fenomena yang terjadi pada saat pemilihan Gubernur Sulsel dimana 

beberapa calon menggunakan gelar bangsawan dan daerah asal sebagai alat politik 

untuk meraup suara masyarakat Bone, hal ini juga di ungkapkan oleh Saktiawan: 

“Masyarakat Bone sampai saat ini masih sangat mengutamakan 

kekerabatan dalam politik, hal ini terbukti pada saat pilkada gubernur 

sulsel dimana dua calon gubernur tersebut berasal dari Bone dan 

menggunakan gelar bangsawan, dan suara masyarakat Bone diraup 

dengan hal seperti itu saja tanpa melakukan penilaian yang logis kenapa 

memilih, yang jelas satu kampung dan apalagi bergelar bangsawan dari 

Bone, maka itulah pilihannya”11   

 

Dalam fenomena yang terjadi ini juga telah dijelaskan oleh pareto dan Mosca bahwa 

manusia pada khususnya itu irasional dan suka bertindak bukan dari pemikiran yang 

logis melainkan melalui perasaan, sehingga penguasa dapat memanfaatkan untuk 

memanipulasi massa dan mampu mengontrol melalui penciptaan formula politik 

dengan mencocokkan keadaan historis, seperti di Bone simbol feodalisme 

merupakan kekuatan untuk mempertahankan kekuasaan hingga saat ini. 

Perbedaan kelas antar masyarakat biasa dan bangsawan telah diketahui  dan 

diterima oleh seluruh masyarakat Bugis Bone sejak zaman Kolonial, seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Andi.Haruna kudrat Petta Lewa, salah satu cucu dari 

keturunan Ade Pitue (dewan adat) Petta Tibojong, mengatakan bahwa; 

 
11Saktiawan, Budayawan dan Ketua Rumah Kreasi Budaya Bone (RKBB) Wawancara Tgl. 14 

maret 2022 
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“ gelar Petta itu telah ada pada zaman kepemimpinannya La Mappanyukki 

sebagai Mangkau saat itu, kemudian dia diberi gelar Andi oleh Belanda 

dengan alasan kedekatannya dengan Belanda saat itu sehingga dipanggil 

Andi Mappanyukki sebagaimana panggilan adik. Kemudian gelar ini 

merembes ke semua para Bangsawan Bone saat itu dan Akhirnya muncul 

lagi gelar Petta di belakang Nama bangsawan sebagai simbol 

penghormatan dan gelar ini ditentukan oleh rumpun keluarga sebagai 

simbol karakter para bangsawan tersebut yang menyandang gelar Petta itu, 

dan gelar ini diberikan pada saat bangsawan tersebut telah dewasa atau 

berkeluarga sehingga nama Andi di ganti dengan panggilan Petta”12 

 

Dari ungkapan tersebut menjelaskan bahwa asal usul gelar Petta itu berasal 

dari kesepakatan para bangsawan itu sendiri, tapi awalnya dipicu oleh pemberian 

gelar andi dari kolonial belanda ke para bangsawan. Gelar petta di berikan kepada 

bangsawan-bangsawan yang telah memasuki usia dewasa atau sudah berkeluarga, 

maka akan diberikan gelar petta sebagai tanda penghormatan karena dengan alasan 

sudah tidak etis lagi jika orang tua atau dewasa masih di panggil dengan gelar andi. 

Seperti yang dikatakan oleh Andi.Haruna Petta Lewa bahwa; 

“seorang bangsawan Bone dengan gelar Andi yang kemudian sudah 

berusia dewasa maka akan diberikan gelar petta oleh rumpun keluarganya 

Nasaba dehe nasikenna narekko tomatoa ni ri tellareng mopi andi, nasaba 

andi itu pole kata anri mancaji andi yaitu adik”13 

 

Hal ini kemudian dipergunakan oleh para bangsawan turun menurun hingga 

menjadi warisan kolonial sampai sekarang, sehingga melekat di tengah-tengah 

kehidupan masyarakat bugis di Bone sampai di pakai juga di rana pemerintahan 

sebagai gelar kepada pejabat di kabupaten Bone. 

 
12Andi Haruna Kudrat  petta Lewa,  Keturunan  Ade Pitue, Wawancara tgl  2 Juli 2022. 

 
13Andi Haruna Kudrat  petta Lewa,  Keturunan  Ade Pitue, Wawancara tgl  2 Juli 

2022. 
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 Dari fenomena ini hadir disebabkan karena merujuk dari sejarah 

kebangsawanan Bone itu sendiri dan demi mempertahankan hegemoni mereka 

sebagai bangsawan penguasa. 

Untuk tetap menjaga sistem stratifikasi sosial itu agar tetap berlanjut secara 

terus menerus masyarakat Bone khususnya para bangsawan dalam sejarahnya agar 

tetap dapat berkuasa, kelompok bangsawan menggariskan beberapa ketentuan yang 

harus dipatuhi, di antaranya perkawinan.Kelompok bangsawan hanya 

diperkenankan untuk menikah dengan kelompok bangsawan sendiri.Pada masa 

kekuasaan Arung Palakka, raja Bone XVI, dilakukan perkawinan politik.Arung 

Palakka yang tidak mempunyai keturunan telah memilih kemenakannya La Patau 

Matanna Tikka sebagai pewaris tahta Kerajaan Bone.Agar bangsawan Bone tidak 

terbatas berkuasa atas wilayah Bone saja, perkawinan politik dibangun dengan 

kerajaan-kerajaan lainnya.Misalnya dengan Gowa, Luwu, dan 

Soppeng.Perkawinan politik ini memberi peluang besar untuk elite bangsawan 

Bone untuk berkuasa atas kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan.14 

Dari hasil strategi persilangan perkawinan politik ini, menjadi formula 

politik bangsawan di Bone dalam pusaran politik agar dapat mempertahankan 

eksistensinya dan tetap menjaga kekuasaan hingga saat ini walaupun sejatinya 

pemerintahan sudah tidak ditentukan dari keturunan bangsawanannya atau bukan. 

Akan tetapi sistem stratifikasi sosial masih dipertahankan dengan kental oleh 

beberapa kalangan masyarakat Bugis Bone walaupun sebenarnya dari para 

 
14Suryadi Mapangara. bertahannya bangsawan bone di tengah perubahan rezim, 

1811-1946. Universitas Gadja Mada.2010 
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kalangan bangsawan dan elit-elit sekarang ini telah banyak juga yang muncul bukan 

dari garis keturunan bangsawan murni itu sendiri, melainkan lahir dari beberapa 

faktor lain seperti memanfaatkan sumber daya kekayaan atau jasa   yang dimiliki 

sehingga mencapai status dimana mereka diberi gelar bangsawan. Dari fenomena 

ini dapat ditarik bahwa teori stratifikasi Sosial nyata terjadi, dalam bentuk  Status 

Sosial bagian Achieved-status.Status yang dicapai yang didapatkan melalui usaha 

yang dilakukan, bukan karena kelahirannya.Kedudukan atau status ini bisa di raih 

oleh siapa saja berkat kerja keras.Dan Assigned-status.Status yang dapatkan karena 

jasa-jasanya kepada masyarakat.15 

Dari beberapa teori yang telah dijelaskan mengenai status sosial dan gelar 

kebangsawanan, faktor-faktor tersebut juga diungkapkan oleh Informan salah satu 

masyarakat kabupaten Bone, Andi Letteng mengungkapkan bahwa; 

“Petta memang awalnya adalah gelar simbol penghargaan bagi kami para 

Arung, kami diberi gelar tersebut sebagai bentuk penghormatan bagi kami 

setelah dewasa atau sudah menikah,yang memberikan gelar ini adalah 

para-para rumpun keluarga kami sendiri dan sesuai karakteristik masing-

masing seorang Arung, tapi itu dulu. Seiring bergesernya zaman, nilai 

budaya juga perlahan mengalami perubahan, dimana yang dulunya hanya 

para Arung yang berhak menyandang gelar tersebut, tapi sekarang gelar 

Petta telah di pakai oleh elit-elit yang walaupun bukan dari keturunan 

Arung, dan hal ini telah juga diterima oleh masyarakat Bone. Tentunya  

faktor yang mempengaruhi adalah kekuatan ekonomi dan sosial, 

masyarakat sekarang akan lebih tunduk dan hormat kepada orang yang 

mempunyai kekuatan Finansial pada umumnya, dan saya sendiri juga 

mengakui hal itu, bahwa gelar akan dihormati jika bergandengan kekuatan 

sosial dan ekonomi yang kuat juga.16 

 
15Dwi Narwoko-Bagong Suyanto Ed,) Sosiologi, Teks Pengantar dan 

Terapan.(Jakarta:Kencana, 2007), h.153 
 

16Andi Letteng,  Masyarakat  Kabupaten Bone, wawancara pada 15 maret 2022 
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 Peningkatan kelas sosial di tengah kalangan masyarakat Bugis Bone kerap 

terjadi tanpa di sadari melalui beberapa faktor-faktor yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa, stratifikasi sosial masyarakat Bugis Bone sangat dipengaruhi 

oleh faktor kekuatan sumber daya yang dimiliki.Kemudian hal ini dimanfaatkan 

oleh sebagian elit atau pemegang kekuasaan untuk merubah status sosial mereka.hal 

ini sama yang diungkapkan dalam teori karl marx bahwa stratifikasi sosial 

masyarakat sebagai dimensi ekonomi, dimana yang terpenting adalah kepemilikan 

alat-alat produksi atau kekayaan. Kemudian ada Masyarakat Suprastruktur 

memandang Stratifikasi sosial itu menjadi dua, yaitu Tatanan Institusional yang 

terdapat didalamnya tentang Organisasi, Pendidikan,Hukum, dan Negara. Kedua 

ada bagian Tatanan Kesadaran Kolektif (Bangunan atas Ideologi) yang termasuk 

Agama, Filsafat, Seni dan Nilai-nilai budaya atas kesadaran Sosial. Adapun 

pandangan lain seperti yang dikatakanoleh  Kamanto sunarto bahwa  Perbedaan 

status anggota masyarakat disebut dengan pelapisan sosial (stratifikasi sosial). 

Yang mempengaruhi dan menentukan Status sosial itu adalah dapat berupa 

kekuasaan, kekayaan, pendapatan, ketenaran dan lain-lain.17 

Dalam budaya masyarakat Bone demikian sangat Tinggi menciptakan 

mengenai sistem norma atau adat, system itu dibagi berdasarkan Lima unsur pokok 

masing-masing adalah :Ade, Bicara, Rapang, Wari dan Sara yang terjalin satu sama 

lain, sebagai satu kesatuan organisasi dalam pikiran masyarakat bugis yang 

memberi rasa harga diri serta martabat dari pribadi masing-masing. Kesemuanya 

 
17  Damsar, Pengantar sosiologi politik,(Jakarta: Prenada media 

group,2010),hal.84-86 
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itu telah terkandung dalam satu konsep yang disebut “Siri “ merupakan integral dari 

keLima unsur pokok tersebut diatas yakni pangadereng.18 

Norma adat untuk mewujudkan nilai pangadereng maka rakyat Bone 

memiliki sekaligus mengamalkan semangat/budaya ;Sipakatau artinya : Saling 

memanusiakan , menghormati / menghargai harkat dan martabat kemanusiaan 

seseorang sebagai makhluk ciptaan Allah tanpa membeda-bedakan, siapa saja 

orangnya harus patuh dan taat terhadap norma adat/hukum yang berlaku. 

Sipakalebbiartinya : Saling memuliakan posisi dan fungsi masing-masing dalam 

struktur kemasyarakatan dan pemerintahan, senantiasa berperilaku yang baik sesuai 

dengan adat dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Sipakainge artinya: Saling 

mengingatkan satu sama lain, menghargai nasehat, pendapat orang lain, menerima 

saran dan kritikan positif dan siapapun atas dasar kesadaran bahwa sebagai manusia 

biasa tidak luput dari kekhilafan Dengan berpegang dan berpijak pada nilai budaya 

tersebut diatas, maka sistem pemerintahan Kerajaan Bone adalah berdasarkan 

musyawarah mufakat.  Akan tetapi seakan perkembangan zaman banyak budaya-

budaya yang telah bergeser dari esensi sebenarnya, salah satunya adalah dimana 

banyak penguasa-penguasa yang menjadi elit memanfaatkan kondisi dan 

menjadikan kekuatan mereka menjadi batu loncatan untuk mendapatkan pengakuan 

di mata kalangan masyarakat.Contohnya sekarang telah banyaknya elit-elit baru 

yang berkuasa yang pada dasarnya mereka hanya terlahir dari masyarakat biasa 

tetapi mendapat gelar bangsawan seperti Andi, Petta, Daeng yang dikarenakan 

 
18Nilla sari.implementasi pendidikan politik pada pemilih pemula di kecamatan 

tonra kabupaten bone. Universitas Muhammadiyah Makassar.2019 
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faktor kekuatan dan kekuasaan yang mereka miliki saat ini.  Seperti yang 

diungkapkan oleh  Saktiawan, seorang  Budayawan dan ketua Rumah Kreasi 

Budaya Bone (RKBB) mengatakan bahwa; 

“ Kabupaten Bone ini sekarang sudah banyak budaya yang tergeser oleh 

zaman dan faktor intervensi lain, seperti para penguasa yang menjadi 

sekarang banyak yang memanfaatkan kekuasaannya sehingga 

diperlakukan layaknya bangsawan dan bahkan banyak yang mengklaim 

dirinya sebagai bangsawan walaupun silsilah keturunan mereka 

sebenarnya tidak ada sama sekali darah Arung. Tetapi kekuatan dan 

kekuasaan yang mereka miliki membuat orang-orang tunduk dan 

mengakuinya sehingga hal ini berlarut terjadi terus menerus lalu 

memunculkan persepsi baru yang mengatakan bahwa Arung itu cuman 

sekerdar gelar penghargaan bagi mereka jadi terserah mereka jika ingin 

mengklaim dan mengakui dirinya seperti di panggil petta dan sebagainya, 

karena kondisi juga mereka yang mempunyai kekuasaan sekarang”19 

Dari beberapa fenomena yang terjadi dapat terlihat bahwa kemunculan gelar 

bangsawan seperti Petta terhadap penguasa dan elit-elit, secara tidak langsung telah 

diterima begitu saja oleh masyarakat Bugis Bone.Faktor-faktor yang 

mempengaruhi diterimanya yaitu diantara adalah faktor ekonomi dan 

kekuasaan.Jadi sudah dapat disimpulkan bahwa sebagian kalangan masyarakat 

Bone tidak mempermasalahkan dengan alasan bahwa hal itu pantas-pantas saja 

untuk mereka yang mempunyai kekuasaan. Hal ini juga sama dengan Hipotesis 

yang telah diungkapkan oleh Cristian perlas bahwa lahirnya kebangsawanan Bugis 

terjadi pada masa bangkitnya kerajaan-kerajaan historis, dimana terjadinya 

perubahan ekonomi khususnya di bidang pertanian pada masa itu, menjadi pemicu 

perubahan dalam lingkup kerajaan. Orang-orang baru yang memiliki pengaruh dan 

kekayaan memperoleh status khusus kebangsawanan yang belum pernah ada 

 
19Saktiawan, Budayawan dan Ketua Rumah Kreasi Budaya Bone (RKBB) Wawancara 

Tgl. 14 maret 2022. 
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sebelumnya dan ciri khasnya berbeda dengan pemimpin biasa sehingga 

menimbulkan sifat keramat tersendiri.20 

Dalam fenomena ini dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan dan 

kemunculan elit-elit baru dan bersandang gelar Petta itu benar-benar ada dengan 

memakai pengaruh kekuasaan yang mereka miliki. Hal ini sama dengan yang 

dijelaskan oleh Pareto dalam teori Elit, bahwa setiap masyarakat yang diperintah 

oleh sekelompok kecil orang memiliki kualitas yang diperlukan bagi mereka untuk 

memiliki kekuatan sosial dan politik penuh, Mereka yang dapat mencapai pusat 

kekuasaan selalu yang terbaik, maka mereka disebut elit.21 

Dari pembahasan ini sudah dapat dikatakan bahwa pengakuan masyarakat 

terhadap petta sebagai elit lokal di kabupaten Bone secara umum diakui 

keberadaannya oleh sebagian kalangan masyarakat, meskipun ada beberapa dari 

kalangan yang masih tidak mengakui fenomena ini, tapi hal ini sudah tidak dapat 

dihindari lagi keberadaannya. Kesimpulannya, secara umum kalangan masyarakat 

mengakui kekuasaan para elit Petta sekarang. Seperti yang diungkapkan dan Mosca 

bahwa kekuasaan elit dimantapkan melalui menciptaan keyakinan hidup (Living 

Faith) sehingga penguasa mengontrol dengan gagasan feodal karena memanfaatkan 

keadaan historis yang telah ada. 

 

 
20Cristian perlas, Manusia Bugis, (Jakarta:grafika mandiri yuana,2006), hal.196 
 
21Varma.SP. Teori Politik Modern. (Jakarta : PT .Raja Grafindo Persada, 2010), 

Hal.200 
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C.   pengaruh  Petta  dalam kekusaan Politik Lokal di Kabupaten Bone. 

 

1.) Petta sebagai kekuasaan politik 

 Pusaran Politik dalam suatu wilayah memiliki masing-masing cara yang 

berbeda dalam perebutan kekuasaan. Seperti pusaran politik yang terjadi pada 

masyarakat Bugis itu masih memegang sistem kekerabatan dalam perebutan 

kekuasaan hingga saat ini masih sering terjadi, apalagi sebagian besar masyarakat 

Bugis masih memegang erat tinggi rendahnya kelas sosial yang dimiliki seseorang 

dalam hal kekuasaan.Dalam sejarah sejak dahulu penguasa dalam pemerintahan 

masyarakat Bugis itu disebut Akkarungeng, yang artinya pemerintahan yang 

dipimpin oleh Arung (Bangsawan). 

 Kekuasaan Politik di Bone yang hingga sekarang masih dipegang dan 

didominasi oleh para bangsawan (Arung) menjadi modal utama dan kekuatan yang 

berpengaruh bagi elit-elit atau penguasa agar tetap mempertahankan posisi yang 

dimilikinya, hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan, Andi Singkeru Rukka  

bahwa: 

“budaya politik politik yang kuat di Bone menjadikan kekuatan politik para 

Arung sangat diuntungkan dalam perebutan kekuasaan di Kabupaten Bone 

hingga saat ini, dengan mengandalkan kekuatan kebangsawan dan 

pengaruh yang mereka miliki untuk mendapatkan kepercayaan massanya. 

Seperti halnya yang telah terjadi pada saat pemilihan kepala daerah  pada 

tahun 2018 dimana munculnya bakal calon yang ingin mencoba menantang 

incumbent pada saat itu dengan modal kekuatan material tidak mampu 

menggoyang kursi kekuasaan yang telah dimiliki oleh petahana. Kekuatan 

politik kekerabatan yang telah dibentuk saat itu membuat penguasa bebas 

mengontrol pusaran politik yang terjadi hinggah tak ada peluang bagi 

penantang untuk terus maju bertarung”22 

 
22Andi Singkeru Rukka, Akademisi dan Budayawan Bone, wawancara tgl 5 

November 2022 
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Semua hal ini sama berkaitan dengan yang diungkapkan oleh Mosca dan 

Pareto yang menolak pandangan dengan kedaulatan Rakyat, Mosca memandang 

bahwa praktik pemilihan demokratis yang real pun bisa dimanipulasi oleh kaum 

elit, merekalah yang mempunyai keinginan, mempunyai sarana moral, intelektual 

dan material untuk memaksakan keinginannya kepada orang lain, dan skill 

keorganisasian sebagai kunci bagi kekuasaan elit. 

 Pengaruh dalam politik merupakan tingkat sejauh mana masyarakat 

merespon dan berperilaku atas dampak yang diberikan dari aktifitas-aktifitas politik 

ditengah masyarakat sehingga menimbulkan pengaruh terhadap masyarakat itu 

sendiri. Dalam psikologi, pengaruh juga dapat diartikan sebagai kemampuan dari 

dalam diri seseorang untuk mengangkat orang lain sehingga bisa membuat orang-

orang memandang suatu hal yang sesuai kita inginkan. Dalam pengaruh sosial, 

dapat dilihat dari perubahan tingkah laku seseorang disaat bagaimana menanggapi 

dan menerima suatu hal yang terjadi, inilah disebut hasil dari pengaruh tersebut. 

Kepatuhan adalah hasil dari suatu pengaruh, dan orang yang memberikan pengaruh 

akan mendapatkan kekuatan sosial dan akan berkuasa atas pengaruh yang 

diberikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh politik adalah kekuatan yang 

dimiliki oleh pelaku politik untuk menciptakan pandangan-pandangan masyarakat 

yang sesuai dengan apa yang diinginkan sehingga terbentuk kekuatan dan 

kekuasaan baru.23 

 
 
 
23https://haloedukasi.com/pengaruhsosial, diakses tanggal 9 agustus 2022 pukul 

22:30 

https://haloedukasi.com/pengaruhsosial
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2.) Petta  sebagai aktor pemegang kendali 

 Dalam pusaran politik di Bone penguasa tidak henti-henti mencari strategi 

untuk mendapatkan pengaruh yang lebih besar lagi demi menciptakan kekuasaan 

yang mutlak bagi diri mereka, seperti yang ungkapkan oleh Andi Singkeru Rukka 

mengenai pemerintahan di Bone bahwa: 

“pemerintahan di Bone sekarang ini sangat sulit untuk digoyang 

kursinya,karena sistem kekerabatan para bangsawan yang mereka anut 

sangatlah kental, bisa kita lihat mulai dari sekda, kepala dinas, camat 

hingga lurah sebagian besar dipegang dan diduduki oleh kerabat meraka 

sendiri sehingga membentuk suatu kekuatan yang kokoh. Apalagi 

dikarenakan akibat pengaruh yang mereka miliki bisa saja sampai kalangan 

desa pun bisa mereka pegang kendali”24 

 

Pengaruh kekuasaan yang mereka miliki sehingga dapat menciptakan kekuatan 

yang besar hingga bisa mengendalikan seluruh sistem politik yang ada di Bone. 

Dengan memasang hampir sebagian besar kerabat bangsawan di posisi-posisi 

tertentu, membuat mereka mendapat modal utama untuk memberikan pengaruh 

dalam sirkulasi politik yang terjadi sehingga peluang untuk menang sangat tinggi 

karena telah memegang kunci kemenangan dari awal. 

 Pusaran politik pada suatu wilayah tidak dapat dihindari dan akan terjadi 

secara terus menerus. Sirkulasi elit akan terus berjalan dan pergantian kekuasaan 

akan tidak akan berhenti berputar. Sirkulasi elit akan menghasilkan elit baru yang 

menggeser elit yang lama dengan kekuatan baru, hal ini menunjukkan kekuatan elit 

akan terus berubah-ubah dan berkembang dan saling menggeser posisi demi 

 
24 Andi Singkeru Rukka, Akademisi dan Budayawan Bone, wawancara tgl 5 

November 2022 
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mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya.Sirkulasi elit 

politik tidak dapat dilihat dari dominasi suatu bidang, tetapi dilihat dari apapun dari 

bidang tersebut mampu mempengaruhi massa. Tentunya, bidang-bidang seperti 

partai politik, militer, pengusaha dan teknokrat masih menjadi saluran terbaik untuk 

masuk ke pusaran elit politik, tetapi melihat kebijakan saat ini, ada kecenderungan 

untuk memperlemah suatu saluran dan menguatkan saluran yang lain, sehingga 

orang yang di luar dari bidang-bidang itu juga mampu untuk menjadi elit 

politik.Bahkan seorang yang tidak pernah menempuh pendidikan tinggi juga bisa 

menjadi elit yang dapat mempengaruhi pikiran politik suatu wilayah.Contohnya, 

gelar “Andi” atau “Petta” yang ada di daerah di kabupaten Bone yang dapat 

mempengaruhi arah politik beberapa masyarakat setempat. 

Seperti yang dikatakan oleh Informan Saktiawan, salah satu budayawan Bone 

sekaligus ketua RKBB atau Rumah Kreasi Budaya Bone, mengungkapkan bahwa: 

“Pusaran politik di kabupaten Bone itu masih sangat dipengaruhi oleh 

hal-hal yang berbentuk budaya dan adat yan dimana sirkulasi elit hanya 

berputar disitu-situ saja karena masih memprioritaskan kelas sosial yang 

dimiliki oleh seseorang yang ingin menjadi elit, akan tetapi seiring waktu 

hal ini bergeser yang dimana awalnya seorang yang menjadi elit berasal 

dari kelas sosial yang tinggi hingga bisa menjadi elit sekarang malah 

terbalik menjadi dimana seorang yang mempunyai kekuatan yang cukup 

dan berhasil menjadi elit maka mereka akan mendapatkan nilai dan kelas 

sosial itu sendiri secara tidak langsung, contohnya mendapatkan gelar 

bangsawan seperti Andi dan Petta kepada seorang elit yang notabenenya 

walaupun elit tersebut bukanlah berasal dari keturunan bangsawan, akan 

tetapi pengaruh dari kekuasaan yang dimiliki membuat dirinya menanjak 

kelas sosial.”25 

 
25Saktiawan, Budayawan dan Ketua Rumah Kreasi Budaya Bone (RKBB) 

Wawancara Tgl. 14 maret 2022. 
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Disinilah dapat dilihat bahwa Petta mempengaruhi oleh kekuatan-kekuatan elit 

yang berkuasa sehingga dapat menciptakan kelas sosial baru walaupun pada 

dasarnya yang menjadi elit tersebut bukan lagi dari keturunan bangsawan akan 

tetapi hasil dari kekuasaan yang dimiliki mempengaruhi stratifikasi sosial 

masyarakat dan kelas sosial yang telah didapatkan bisa mempengaruhi pusaran 

politik yang akan terjadi selanjutnya karena telah memiliki kekuasaan dan kekuatan 

gelar yang didapatkan.  

 Politik lokal yang terjadi di Kabupaten Bone masih sangatlah mengacu dan 

berpengaruh terhadap adat dan Budaya yang dimiliki Kabupaten Bone, karena 

sebab inilah pusaran politik yang terjadi masih bisa di tebak arah sirkulasi yang 

terjadi kemana. Warisan budaya politik di Kabupaten Bone pada masa kerajaan 

masih sangat berdampak pada sistem politik  Bone hingga sekarang ini.namun 

sudah banyak pemaknaan yang berubah dimana pada masa kerajaan pemerintahan 

masihlah dipimpin oleh para keturunan Arung yang masih memegang motto Lempu, 

getting, na ada tonggeng. Jujur, istiqomah, dan berkata benar. Banyaknya 

pemimpin yang tidak lagi menerapkan motto tersebut dikarenakan banyaknya 

pengaruh kepentingan yang dimiliki oleh para penguasa sekarang . Seperti yang 

dikatakan oleh salah satu informan yang bernama Andi  Haruna kudrat  Petta lewa, 

“ Pusaran Politik yang terjadi saat ini telah dipengaruhi oleh kepentingan-

kepentingan pribadi para penguasa sehingga para Arung yang berkuasa 

sekarang di Kabupaten Bone ini, tidak lagi memegang motto pengadereng 

,karena menjadikan pengaruh mereka sebagai alat politik saja. Hingga 

berani mengorbankan hal-hal yang dianggap sakral dalam Budaya Bone, 

contohnya Bola Soba yang sekarang telah habis terbakar api adalah salah 

satu permainan politik yang dilakukan penguasa sekarang ini, tidak ada 

satupun yang berani melakukan dan membiarkan hal itu selain penguasa 

itu sendiri. Demi kepentingan kekuasan mereka berani membiarkan ini 
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semua terjadi agar kekuasaan tetap  bisa dikendalikan oleh mereka dengan 

memanipulasi keadaan yang terjadi”26 

 

 Pemanfaatan kekuasaan komunikasi merupakan tema yang kuat dalam 

pandangan pareto dan mosca, manusia khususnya massa sebagian besar adalah 

irasional mereka bertindak bukan bersumber dari pemikiran logis melainkan 

perasaan oleh karena itu kunci dalam kekuasaan adalah persuasi. 

Walaupun politik kekerabatan dan keturunan masih kuat di Kabupaten Bone 

tetapi telah banyak orang-orang biasa yang berhasil menjadi elit dan menduduki 

posisi strategis di pemerintahan Kabupaten Bone, hal ini menjadi bukti yang terjadi 

bahwa masyarakat Bone tidak lagi mementingkan dan berpatokan dari faktor garis 

keturunan yang akan memipinnya akan tetapi masyarakat menilai dan berpatokan  

pada faktor kekuatan ekonomi dan lainnya sehingga mendapatkan kekuasaan yang 

lebih tinggi. Gelar bangsawan seperti gelar Petta yang didapatkan para elit-elit yang 

ada di kabupaten Bone tidak lagi bersifat warisan dari darah bangsawan tapi 

kekuasaan yang mempengaruhi sehingga terciptanya gelar Petta terhadap seorang 

elit dan lahirnya kelas sosial yang baru di antara masyarakat. 

Pengaruh Petta sebagai elit lokal  sekarang ini menjadi sangat penting dalam 

pusaran politik yang terjadi ditengah masyarakat Bone seperti yang diungkapkan 

oleh Muh.Ashar L, S.E. salah satu kepala Desa Di Kabupaten Bone yang di katakan 

bahwa: 

“menurut saya gelar Petta memang hanyalah sebuah simbol warisan 

kolonial yang sekarang diberikan kepada orang-orang yang memiliki 

kekuatan dan kekuasaan  atau menjadi seorang elit, dan yang memberikan 

gelar tersebut kebanyakan dari kerabat sendiri atau massa pendukung dari 
 

26Andi Haruna Kudrat  petta Lewa,  Keturunan  Ade Pitue, Wawancara tgl  2 Juli 

2022. 
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elit yang diberikan tersebut.Sebagian besar masyarakat Bone itu sudah 

tidak terlalu mempermasalahkan hal ini dengan alasan karena pemberian 

gelar ini hanyalah sebatas simbol penghargaan kepada elit-elit yang 

berkuasa sekarang ini dan sebagai tanda bahwa budaya masyarakat Bone 

sangat menjunjung tinggi rasa hormat terhadap pemimpinnya. Tetapi ada 

juga sebagian orang yang tidak respek  atau setuju atas pemberian gelar 

Petta kepada elit yang berkuasa tersebut, dengan anggapan bahwa hal ini 

sangat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kehidupan sosial 

politik seseorang sehingga bisa saja dijadikan senjata untuk perebutan 

kekuasaan.27 

 

Meskipun saat ini negara telah menganut sistem demokrasi, akan tetapi 

masih banyak hal yang berjalan masih diluar konteks demokrasi, karena pada 

dasarnya kebanyakan dari masyarakat masih berpandangan bahwa kekuatan status 

sosial orang dan besar status ekonomi menajdi penentu kepemilikan kekuasaan dan 

hal itu telah terbukti nyata saat ini. Hal ini sama dengan yang diungkapkan oleh 

dalam bukunya the Bugis mengenai asal usul stratifikasi sosial bahwa, sejak dahulu 

kala telah terdapat ikatan yang kuat dan tidak terpisahkan antara kesakralan, 

kekuasaan,dan kekayaan. Jauh pada zaman bangkitnya kerajaan-kerajaan, 

perubahan ekonomi dalam masyarakat menjadi pemicu lahirnya kelas sosial dari 

pengaruh kekayaan hingga memperoleh status kebangsawanan yang belum pernah 

ada, dan diberikan pada penguasa berdasarkan karakter dan ciri khas 

kepemimpinannya yang berbeda-beda.28 

 Pengaruh gelar  kebangsawanan di Kabupaten Bone jika dilihat secara 

umum tidaklah terlihat langsung terhadap pusaran politik yang terjadi di daerah 

Kabupaten Bone. Akan tetapi secara tidak langsung mempunyai dampak dan 

 
27Muh.Ashar L, S.E, salah satu elit kepala desa di Kabupaten Bone, wawancara 

pada tanggal 3 April 2022 
28Cristian perlas, Manusia Bugis, (Jakarta:grafika mandiri yuana,2006), hal.196 
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pengaruh yang dapat dibilang secara jangka panjang karena dapat membentuk suatu 

kekuatan politik jika dimanfaatkan dengan baik. Hal ini diungkapkan oleh 

Saktiawan  Budayawan Bone sekaligus ketua Rumah Kreasi Budaya Bone (RKBB), 

mengatakan bahwa; 

“gelar Petta yang didapatkan memang tidak terlalu berdampak langsung 

kepada elit yang mendapatkan gelar tersebut, tetapi pengaruh politik yang 

diberikan berangsur dapat menguatkan para elit tersebut,karena pola hidup 

akan ditata sebagai seorang pemimpin dengan memanfaatkan kekuatan 

simbolik dari kultur sehingga menghasilkan kesempatan politik yang 

dipengaruhi oleh popularitas dan kapasitas yang dilahirkan dari kekuasaan 

itu sendiri, kemudian dipadukan dengan modal sosial dan ekonomi 

membuat seorang elit menjadikannya senjata kontestasi untuk meraup 

suara sebesar-besarnya dalam pusaran politik”29 

 

3.) Petta sebagai kunci kepemimpinan 

 

Bentuk kekuatan politik yang dihasilkan dari pengaruh kekuatan gelar 

simbolik dan modal ekonomi menjadikan para elit-elit dapat menambah dominasi 

kekuasaan mereka saat terjadinya kembali kontestasi pusaran politik. Dampak gelar 

yang didapatkan seorang elit akan membantu menopang kekuatan politik yang 

dimiliki sehingga pengaruh yang diberikan akan merembes ke rumpun keluarga 

terdekat dan secara tidak langsung akan memperluas kekuasaan para elit  dengan 

mengandalkan kekuatan politik kekerabatan yang masih lekat terjadi di Kabupaten 

Bone. 

 
29Saktiawan, Budayawan dan Ketua Rumah Kreasi Budaya Bone (RKBB) Wawancara 

Tgl. 14 maret 2022. 
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 Sistem Politik kekerabatan di kabupaten Bone yang dikenal masih sangat 

kental membuat kekuasaan pemerintahan dari para elit-elit yang berkuasa menjadi 

kokoh.Semakin berjalannya waktu elit-elit baru pun mulai bermunculan dan 

menunjukkan eksistensinya tidak kalah dengan penguasa-penguasa terdahulu. 

Perebutan kekuasaan dalam pemerintahan selalu terjadi setiap saat dalam pusaran 

politik, pertarungan antar calon penguasa yang sering terjadi adalah pertarungan 

kekuatan sosial seperti massa, ekonomi dan simbolik. Hal ini dijelaskan oleh 

informan Muh.Ashar L, S.E. salah satu kepala Desa Di Kabupaten Bone, bahwa; 

“Petta di Kabupaten Bone pada dasarnya adalah gelar simbolik 

penghormatan kepada bangsawan yang telah dewasa, tetapi saat ini juga 

digunakan sebagai simbol atau gelar penghormatan kepada elit-elit yang 

berkuasa, pengaruh dari gelar ini membuat kekuatan politik para elit 

bertambah karena ada dorongan dari faktor simbolik yang dapat menarik 

massa dengan modal gelar yang didapatkan setelah menjadi elit, contohnya 

saya sendiri yang awalnya hanya masyarakat biasa tetapi ketika disaat 

berhasil menjadi elit, maka otomatis saya di panggil petta oleh masyarakat 

saya sendiri disaat itulah kelas sosial berubah secara tidak langsung, dan 

hal ini bisa saya pertahan seterusnya dengan membangun kekuatan 

simbolik kepada diri kemudian meyakinkan masyarakat bahwa saya pantas 

mendapatkan hal tersebut melalui pelayanan yang saya berikan kepada 

mereka, maka semua yang saya dapatkan akan melekat seterusnya dan 

bahkan bisa dimanfaatkan sebagai kekuatan politik selanjutnya yang akan 

datang”30 

 

Sekarang ini sebagian besar masyarakat Kabupaten Bone sudah tidak peduli 

lagi mengenai kemurnian asal usul keturunan seorang Petta  akan tetapi pengaruh 

yang dihasilkan dari gelar simbolik ini dapat membuat eksistensi seorang elit 

bertambah, entah itu berasal dari hasil kerjanya ataupun kekuatan lainnya, selama 

itu tidak merugikan orang-orang disekitarnya maka gelar ini sangat berpengaruh 

 
30Muh.Ashar L, S.E, salah satu elit kepala desa di Kabupaten Bone, 

wawancara pada tanggal 3 April 2022 



65 
 

  

sebagai kekuatan simbolik seorang Andi atau Petta di hadapan masyarakat Bone  

sehingga dapat meraup suara massa sebanyak banyaknya dalam pusaran politik 

yang terjadi. Semua hal ini telah terjadi di tengah masyarakat Bone hingga saat ini, 

sebagian besar orang-orang juga telah mengakuinya, baik dari kalangan elit seperti 

kepala Desa, DPR, hingga elit dari kelas Gubernur juga telah terjadi, fenomena ini 

tidak hanya terjadi di kalangan pejabat politik tapi juga terjadi pada jabatan-jabatan 

lainnya seperti kejaksaan dan bahkan di ranah Kepolisian. Gelar-gelar 

kebangsawanan tidak berikan secara Cuma-Cuma, akan tetapi gelar ini juga bisa 

didapatkan melalui jasa yang telah dilaksanakan oleh seorang pejabat tersebut. 

Meskipun ada segelintir orang yang tidak sependapat dengan fenomena yang terjadi 

dengan alasan karena dapat memicu dan menggeser nilai keaslian dari silsilah 

kebangsawanan yang dijaga dalam kultur yang ada di kabupaten Bone. Dampak 

yang terjadi membuat masyarakat sekarang berlomba-lomba dalam perebutan 

kekuasaan sehingga secara tidak langsung sirkulasi kelas sosial juga terus terjadi 

dan menciptakan sebuah pilihan hidup atau life change. 

 Kepemimpinan menjadi fungsi utama atau kunci dalam memimpin pengikut 

dengan memainkan peran penting dan strategis  dalam kelangsungan hidup 

organisasi atau wilayah. Sejak dahulu bangsawan yang selalu berperan utama dalam 

hal pengelolaan pemerintahan secara turun-temurun karena telah dianggap sebagai 

orang-orang yang ditakdirkan menjadi pemimpin, atau sekarang sering disebut 

dengan istilah memiliki privilege. Tetapi sekarang ini semuanya berubah terbalik 

dimana masyarakat biasa bisa memimpin dan mendapat gelar bangsawan jika 

mereka berhasil menembus kelas elit dan melahirkan privilege baru untuk 
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kerabatnya kemudian memanfaatkan apa yang dimiliki untuk menguasai pusaran 

politik yang terjadi. 

 Berdasarkan dari semua hasil penelitian yang dikumpulkan dari informan 

dan referensi-referensi tertentu yang kemudian telah disatukan, bisa ditarik 

kesimpulan bahwa hasil yang ditemukan dan teori-teori yang digunakan sangatlah 

berkesinambungan seperti, teori Elit dari pareto yang menjelaskan tentang 

sekelompok kecil orang memiliki kualitas dapat mencapai pusat kekuasaan dengan 

menggunakan kekuatan sosial politik yang dimiliki. Dan kemudian teori kelas 

sosial dari Max Weber berpandangan bahwa semua orang memiliki peluang untuk 

memilih nasibnya.Dari semua konsep ini telah ditarik sebagai benang merah untuk 

menghubungkan konsep dan hasil penelitian yang telah dilakukan.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Petta dalam pusaran 

politik elit lokal di kabupaten Bone , maka penulis dapat menyimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Di tengah kalangan masyarakat Bone, Petta bukan semata-mata sebagai 

simbol kebangsawanan dan bentuk penghormatan  tetapi juga dipakai 

sebagai alat pertarungan Politik dalam membentuk hegemoni untuk meraup 

kekuatan sebesar-besarnya dalam konteks politik kekerabatan terhadap 

pusaran politik lokal di Kabupaten Bone, seperti yang telah terjadi saat 

pemilihan Bupati Bone dimana para bangsawan Bone memanfaatkan politik 

kekerabatan untuk saling bertarung dan pada saat pemilihan Gubernur, 

beberapa calon menggunakan kekuatan kebangsawanan untuk meraup suara 

masyarakat Bone. 

2. pengaruh  Petta  dalam kekuasaan politik lokal di Kab.Bone , dimana para 

elit-elit memanfaatkan kekuatan yang mereka miliki untuk menciptakan 

paradigma masyarakat yang feodal dalam sistem demokrasi sehingga 

membentuk kekuatan massa sebanyak-banyaknya dengan tujuan utama  

mendapatkan kekuatan pengaruh yang lebih besar lagi secara terus menerus 

dari sebuah keyakinan politik yang dibentuk sedari awal, seperti yang telah 

dilakukan oleh beberapa elit bangsawan di Bone, mereka mampu 
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mempengaruhi dan memegang kendali kelompok masyarakat, dengan 

menciptakan keyakinan hidup dan tujuan yang sama mereka inginkan. 

B. Implikasi 

 Setelah meneliti dan menganalisis hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, hasil yang dituliskan oleh peneliti masih jauh dari kata sempurna, namun 

adapun tujuan peneliti menjadikan tulisan ini sebagai media dedikasi pengetahuan 

terhadap sirkulasi atau pusaran politik yang terjadi di Kabupaten Bone, serta 

pengetahuan bagaimana pemaknaan Petta dalam masyarakat Bone sejak dahulu 

hingga saat ini. Dari penelitian ini juga dapat menjadi rujukan kepada masyarakat 

dan peneliti lainnya di Kabupaten Bone mengenai bagaimana proses terciptanya 

atau munculnya pengaruh dari kebangsawanan terhadap pusaran politik yang terjadi 

di Kabupaten Bone. Adapun saran dari peneliti yaitu agar pemerintah dan 

masyarakat Bone Agar memperhatikan pendidikan dan perkembangan Politik yang 

ada di Kabupaten Bone dan tetap memperhatikan Nilai Budaya yang ada di 

Kabupaten Bone tetap beriringan dengan perkembangan Budaya Politik yang 

terjadi. 
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