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ABSTRAK 

Nama :  Nova Yani 

Nim :  30600116018 

Judul Skripsi : Rekonstruksi Budaya Politik Patrimonialisme pada Komunitas 

Tolotang Tolotang di Kabupaten Sidrap. (Studi Kasus: Loyalitas 

Masyarakat Towani Tolotang Terhadap Pilihan Politik Pemimpin 

Adat (Uwa’) Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten 

Sidrap). 

Skripi ini membahas tentang budaya politik Patrimonialisme. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai masyarakat Towani Tolotang yang 

sangat kental dengan kebudayaannya dan terus di Rekonstruksi hingga saat ini, Budaya 

Patrimonialisme adalah budaya politik di mana pola hubungan antara masyarakat dengan 

pemimpinnya ditandai dengan hubungan patron-klien. Patron selaku pemimpin atau 

penguasa harus menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan sang klien yaitu 

masyarakat yang dipimpinnya. Sebaliknya, klien harus loyal kepada pemimpin dengan 

mengikuti semua keinginan dari pemimpin tersebut.  

Pola hubungan patron-klien ini terjadi pada masyarakat Towani Tolotang yang 

berada di Kabupaten Sidrap. Masyarakat Towani Tolotang memiliki pemimpin adat 

(Uwatta‟) sebagai patron dan masyarakat biasa dengan sebutan To sama yakni sebagai 

klien. Dalam masyarakat Towani Tolotang segala keputusan berada ditangan Uwatta‟ dan 

masyarakat Towani Tolotang harus mematuhi keputusan tersebut. 

Penelitian ini dilaksanakan di kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten 

Sidrap. Dengan tujuan untuk mengetahui budaya patrimonialisme yang terus bertahan dan  

berpengaruh terhadap loyalitas masyarakat Towani Tolotang pada pemilihan legislatif 

Tahun 2019 di Kabupaten Sidrap. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa: 

1. Masyarakaat Towani Tolotang sangat terbuka dengan perkembangan zaman, 

tetapi dalam mempertahankan kebudayaannya, pemimpin adat selaku Uwatta‟ 

memberikan pertahanan modernisasi terhadap masyarakatnya, di mana Uwatta‟ 

melakukan berbagai hal agar tidak terkontruksi oleh budaya yang lain dengan 

cara terus melakukan pertemuan dan mengajarkan paham-paham sejak kecil 

tentang keyakinan Towani Tolotang, serta adanya kebiasaan masyarakat Towani 

Tolotang yang menjunjung tinggi budaya yang dianut dari nenek moyang 

mereka.   

2. Budaya patrimonialisme bertahan hingga saat ini karena adanya bentuk Loyalitas 

masyarakat Towani Tolotang terhadap pemimpin adat Uwatta‟ yang dipengaruhi 

oleh adanya sejarah nenek moyang terdahulu, dimana nenek moyangnya 

menerapkan sistem loyal kepada pemimpin adat serta menganggap pemimpin 

adat sebagai perwujudan Tuhan dimuka bumi yang menyelamatkan masyarakat 

di kehidupan selanjutnya. Sehingga hal tersebut dianggap sakral dan menjadi 

keharusan untuk mengikuti segala keinginan dari pemimpin adat..  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan yang beragam, 

salah satunya adalah budaya politik. Budaya politik didefinisikan oleh Almond 

dan Verba sebagai suatu sikap orientasi yang khas suatu warga negara terhadap 

sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga 

negara di dalam sistem itu.
1
 Konsep budaya politik pada hakikatnya berpusat pada 

imajinasi (pikiran dan perasaan) manusia yang merupakan dasar semua tindakan. 

Oleh karena itu, dalam menuju arah pembangunan dan modernisasi suatu 

masyarakat akan menempuh jalan yang berbeda antara satu masyarakat dengan 

yang lain dan itu terjadi karena peranan kebudayaan sebagai salah satu faktor. 

Budaya politik ini dalam suatu derajat yang sangat tinggi dapat membentuk 

aspirasi, harapan, preferensi, dan prioritas tertentu dalam menghadapi tantangan 

yang ditimbulkan oleh perubahan sosial politik.2 

Manusia hidup dalam ruang kebudayaan yang ia ciptakan sendiri, 

hubungan manusia dan kebudayaan merupakan hubungan yang bersifat kausalitas. 

Pada awalnya manusia melahirkan kebudayaan dan sebaliknya kebudayaan 

melahirkan manusia yang berbudaya. manusia sebagai pencipta pada awalnya 

bebas dan tidak terikat, tetapi ketika telah terbentuk kebudayaan ia menjadi tidak 

                                                             
1
 Mansour Fakih,Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi,(Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2001), h.9. 
2
 Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, The Civic Culture ,(Princeton: Princeton 

University Press, 1963), h. 13-15. 
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bebas dan terikat oleh kebudayaan yang ia ciptakan sendiri. Manusia menciptakan 

ideologi yang jadikan dasar untuk memandang segala sesuatu dan menjadi 

referensi tindakan serta berperilaku dalam hidup bermasyarakat.
3
 

Kata rekonstruksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

penyusunan atau penggambaran kembali, serta pengembalian seperti semula.
4
 

Dalam kehidupan masyarakat, seperti yang dijelaskan tadi bahwa budaya 

merupakan kebiasaan atau kepercayaan yang terus dilakukan oleh seseorang 

berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebudayaan dalam masyarakat. 

Salah satu karakteristik budaya politik yang di alami banyak negara 

berkembang, termasuk Indonesia, adalah patrimonialisme. Dalam budaya politik 

semacam ini, pola kekuasaan berjalan di atas prinsip relasi kuasa antara penguasa 

sebagai patron dan rakyat sebagai obyek yang dilindungi, diayomi dan di jamin 

kenyamanan, keamanan dan kesejahteraannya. Patrimonialisme merupakan pola 

relasi kekuasaan tradisional antara seorang patron dan client, di mana obyek 

ketaatan terhadap otoritas pribadi yang dia nikmati berpijak pada status 

tradisional. Corak pemerintahan patrimonial mengembangkan kultur nonrasional, 

dalam segala bentuk mistisisme. Penguasa diberi bobot mistik yang lebih kuat. 

Penguasa di gambarkan memiliki kekuatan tertentu atau berasal dari keturunan 

                                                             
3
 M.Djamal, Pendidikan dan Rekonstruksi Budaya, Jurnal Pendidikan Surya 

Edukasi (JPSE), Volume: 4, Nomor: 1, Juni 2018 
4
 Kamus Besar Bahasa Indonesia v. 
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sebuah dinasti atau nenek moyang. Dengan anggapan mistisisme tersebut 

sehingga loyalitas kepada pemimpin menjadi lebih dalam.
5
 

Patromonialisme sebenarnya adalah bentuk kepemimpinan yang otoriter, 

diktator, di mana negara di jalankan atas kehendak pribadi pemimpin negara 

(personal rule). Pemimpin negara memposisikan diri di atas hukum dan hanya 

memberikan kekuasaan kepada kerabat atau kroni dekatnya dan seringkali 

menggunakan kekerasan guna mempertahankan posisi kepemimpinannya.
6
 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam menentukan pemimpin dalam 

pandangan Islam dipaparkan melalui ayat al-Qur‟an yakni, QS Shaad /38:26 

                                

                         

       

 

Terjemahnya: 

“ Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di 
muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan 
adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan 
menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat 
dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan 
hari perhitungan” 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang berkuasa di muka bumi 

maka harus memutuskan hukum di antara manusia dengan adil dan objektif dan 

                                                             
5
 Ahmad mustanir,Pengaruh kepemimpinan dan budaya politik terhadap 

perilaku pemilih towani tolotang, Vol. 4, No.1, 2016,h. 85. 
6
 Michels, R., Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis Dalam Birokrasi, 

(Jakarta: Pt Rajawali, 1984) 
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jangan megikuti hawa nafsu dalam menetapkan hukum dengan berpijak pada 

kebenaran Allah swt. Allah menyuruh kepada Nabi Daud, untuk menjadi khalifah, 

menjadi hakim di antara manusia, karena beliau mempunyai kekuasaan. Untuk itu 

manusia wajib mendengarkan dan menaatinya.  

Kemudian Allah menjelaskan kepada Nabi Daud kaidah-kaidah hukum 

untuk diajarkan kepada manusia. Pertama, maka berilah keputusan (perkara) di 

antara manusia dengan dalil artinya hukumilah manusia dengan seadil-adilnya 

sebagaimana berdirinya langit dan bumi. Ini merupakan kaidah-kaidah hukum 

yang paling utama dan penting dalam penegakan hukum.
7
 

 Kedua, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, artinya jangan 

condong dengan hawa nafsumu ketika memutuskan suatu perkara atau karena 

adanya kepentingan dunianya ketika sedang menghukumi, maka sesungguhnya 

mengikuti hawa nafsu akan lebih menjerumuskan ke api neraka sebagai mana 

berfirman: “Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah” artinya 

sesungguhnya mengikuti hawa nafsu menjadi sebab terjerumus kepada kesesatan 

dan melenceng dari kebenaran yang haqiqi dan akibatnya adalah, kezaliman, 

sebagaimana firman Allah dalam al-Qur‟an “Sesungguhnya orang-orang yang 

sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan 

hari perhitungan.” artinya sesungguhnya mereka yang melenceng dari jalan 

                                                             
7
 Wahbah Zuhaili, Tafsir Munir Fli aqidah Wa as-syariah Wa am-Minha, 

(Beirut: Darul Al- Fikri Al- Ma‟sir, jus 23, t.th), hal 187. 
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kebenaran dan keadilan, dan mereka akan mendapatkan siksa yang amat besar dan 

pedihnya di hari kiamat nanti.
8
 

Corak pemerintahan patrimonial yang mengembangkan kultur non 

rasional dalam bentuk mistisisme ini pun terjadi dalam masyarakat Towani 

Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang. Budaya patrimonialisme dengan 

konsep patron dan klien sangat kental di kalangan masyarakat Towani Tolotang 

tersebut, di mana masyarakat sangat patuh, taat dan mengikuti hal yang menjadi 

keinginan dari pemimpin adat mereka atau sering di sebut dengan panggilan 

Uwatta‟ atau Uwa‟. Uwatta‟ atau Uwa‟ ini sebutan untuk pemimpin adat 

masyarakat Towani Tolotang. Uwatta‟ merupakan tokoh sentral yang menempati 

posisi tertinggi dalam lapisan masyarakat Towani Tolotang. Sedangkan Uwa‟ 

berada satu tingkat di bawah Uwatta‟. 

Kehadiran Uwatta‟ atau Uwa‟ dalam masyarakat Towani Tolotang 

kadangkala membuat hukum ataupun aturan formal yang ada di Kabupaten 

Sidenreng Rappang tidak di indahkan oleh masyarakat Towani Tolotang. 

Begitupun yang terjadi dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat, walaupun 

kegiatan atau hal yang dilakukan oleh masyarakat Towani Tolotang tidak direspon 

begitu baik oleh masyarakat, akan tetapi jika Uwatta‟ atau Uwa‟ menginginkan 

hal tersebut maka akan tetap dijalankan.  

Hal tersebut tertuang dalam ayat al-Qur‟an seruan untuk taat kepada 

pemimpinnya yaitu pada QS an-Nisa/4:59  

                                                             
8
 Wahbah Zuhaili, hal 188. 
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Terjemahnya: 

 “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), 
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur‟an) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.” 

Ayat di atas menjelaskan tentang taat kepada pemimpin dan 

mendukungnya merupakan hal penting yang harus dilaksanakan setiap muslim. 

Sebagai seorang muslim kita diperintahkan untuk selalu mendukung dan menaati 

pemimpin agar berlaku adil. Karena itu, Imam Ali berkata, “ Sudah suatu 

kewajiban bagi seorang pemimpin itu berlaku adil dan memenuhi hak-hak yang 

dipimpinnya. Ketika itu sudah terpenuhi, maka wajib bagi rakyatnya untuk taat 

dan patuh pada pemimpin tersebut.” Rakyat memiliki kewajiban yaitu ketaatan 

kepada sang pemimpin dengan apa yang diperintahkan atau yang dilarang oleh 

pemimpin kecuali dalam hal maksiat.
9
 

Pada hadist pun tercantum tentang rakyat harus taat kepada pemimpinya 

yaitu, di riwayatkan dari sahabat Ibnu „Umar Radhiallahu„anhu, Nabi Shallallahu 

„Alaihi wa Sallam bersabda,  

                                                             
9
 Saifuddin Herlambang, Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Al-Qur‟an 

Sebuah Kajian Hermeneutika, (Pontianak-Kalimantan Barat, Ayunindya Mitra Penulisan 

dan Penerbitan, 2018) h. 24-25. 
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اعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإذَِا أمُِرَ  مْعُ وَالطَّ السَّ

عْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ بِمَ   

Artinya: 

“Mendengar dan taat (kepada pemimpin) adalah wajib bagi setiap muslim, 
baik (terhadap perkara) yang dia sukai maupun yang tidak dia sukai, 
selama dia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan. Adapun jika dia 
diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk 
mendengar dan taat (dalam perkara maksiat tersebut saja, pent.).” (HR. 
Bukhari no. 7144 dan Muslim no. 4740) 

10
 

Pada terjemahan hadis di atas, yang dimaksud dengan “tidak ada 

kewajiban mendengar dan taat” dalam hadits tersebut bukanlah tidak mendengar 

dan taat secara mutlak, sehingga berlepas diri dari kepemimpinan secara total dari 

sang penguasa. Akan tetapi, yang dimaksud adalah tidak mendengar dan taat 

dalam perkara maksiat itu saja. 

Kepatuhan yang terjadi antara masyarakat Towani Tolotang kepada 

Uwatta‟ atau Uwa‟ tersebut menggambarkan bahwa dalam masyarakat Towani 

Tolotang terdapat sistem kasta dikalangan masyarakat. Sistem kasta dalam 

masyarakat mencakup ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang 

hidup dengan teratur. Uwatta‟ atau Uwa‟ yang menempati kasta yang tertinggi 

bukan hanya yang memiliki barang atau sesuatu yang berharga dalam jumlah 

yang banyak melainkan juga berasal dari garis keturunan yang di akui oleh 

masyarakat Towani Tolotang. 

Stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam 

kelas-kelas secara bertingkat. Perwujudannya adalah kelas-kelas tinggi dan kelas-

kelas yang lebih rendah. Ukuran yang dipakai untuk menggolong anggota-anggota 

                                                             
10

 https://muslim.or.id/46134-hak-dan-kewajiban-pemimpin-dan-rakyat-yang-

dipimpin-bag-1.html , diakses pada tanggal 8 oktober 2019. 

https://muslim.or.id/46134-hak-dan-kewajiban-pemimpin-dan-rakyat-yang-dipimpin-bag-1.html
https://muslim.or.id/46134-hak-dan-kewajiban-pemimpin-dan-rakyat-yang-dipimpin-bag-1.html
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masyarakat ke dalam suatu lapisan adalah keturunan, kekuasaan, kekayaan, 

kehormatan, dan ilmu pengetahuan.
11

 

Bentuk-bentuk lapisan masyarakat tersebut banyak, namun secara 

sederhana dapat di klasifikasi menjadi tiga macam, yaitu stratifikasi berdasarkan 

ekonomis, politis, dan jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat. Ketiga dasar 

stratifikasi tersebut satu sama lain saling berhubungan. Lapisan-lapisan dalam 

masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya atau sengaja di susun untuk mengejar 

suatu tujuan bersama.
12

 Secara teoritis semua manusia dapat di anggap sederajat, 

akan tetapi sesuai dengan kenyataan hidup kelompok-kelompok sosial, halnya 

tidaklah demikian. Pembedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang 

merupakan bagian sistem sosial masyarakat.
13

 

Pelapisan atau stratifikasi masyarakat Towani Tolotang di dasarkan pada 

pertalian darah dan keturunan hal ini tentu tidak terlepas dari sejarah masyarakat 

Towani Tolotang itu sendiri. Golongan Uwatta‟ merupakan tingkatan tertinggi 

dan Uwa‟ adalah golongan tingkatan kedua setelah Uwatta‟, Kemudian golongan 

paling bawah yaitu To Sama yang berarti kalangan masyarakat biasa.  

Hubungan patron dan klien maupun strata sosial yang ada dalam kalangan 

masyarakat Tolotang ini menjadikan Uwatta‟ atau Uwa‟ sangat mudah dalam 

memobilisasi masyarakat. Hal ini juga terjadi karena ketergantungan To sama itu 

                                                             
11

 Bagong, Suyanto J. Dwi Narwoko, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, 

(Jakarta:2004) 
12

 Wahyuni, Agama dan Pembentukan Struktus Sosial: Pertautan Agama dan 

Tradisi Sosial, edisi pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group,2018),h.71. 
13

 Robin Williams Jr, American Society, edisi baru ke-2, (New york: A feed A 

knopf),h.90. 
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sendiri yang sangat tinggi kepada Uwatta‟. Mulai dari masalah kecil sampai 

kepada masalah besar sekalipun semua diserahkan kepada Uwatta‟ atau Uwa‟ 

yang memutuskan, seperti persoalan pernikahan, persoalan kematian, persoalan 

perceraian, sampai kepada urusan-urusan sosial lainnya. Sehingga dengan adanya 

ketergantungan yang lebih tersebut membuat Uwatta‟ atau Uwa‟ berkuasa 

terhadap hidup masyarakat Towani Tolotang. Pemimpin adat Tolotang 

sebenarnya tidak memiliki status resmi yang formal, akan tetapi memiliki 

kemampuan yang besar untuk menggerakkan masyarakat Towani Tolotang.  

Terbukti dalam hal pilihan  politik masyarakat Towani Tolotanng 

cenderung sangat patuh dengan apa yang di katakan oleh pemimpin adatnya. 

Sejak Pemilu tahun 1972 hingga 2004, komunitas Tolotang selalu berhasil 

mendudukkan wakilnya di DPRD Sidrap. Bahkan Uwa‟ Tobotiu sempat 

menduduki kursi legislatif tingkat I pada tahun 1980-an. Uwa‟ Launga sempat 

duduk dua periode sejak tahun 1992-2004. Untuk periode 2004-2009, kader 

Tolotang yang menduduki kursi legislatif tingkat DPRD adalah Uwa' Eja. Sejak 

pemilu 1972 sampai pada pemilu 2004, komunitas Tolotang memperlihatkan 

loyalitasnya yang tinggi dengan memberi dukungan kepada Golkar.
14

  

Pemilihan legislatif di kabupaten Sidrap dilaksanakan pada tahun 2014 

yang lalu. Dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Sidrap terdapat empat wilayah 

daerah pemilihan  Dari ke empat daerah pemilihan tersebut terdapat dua dapil 

yang memiliki calon yang berasal dari Uwa‟ masyarakat Towani Tolotang. Yaitu 

                                                             
14

 Saprillah, Melawan Arus (Strategi Komunitas Tolotang Mempertahankan 

Kepercayaannya), Jurnal Al-Qalam" No. XXI Tahun XIV Edisi Januari - Juni 2008,h.51. 
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Lannae‟E pada dapil II, dengan jumlah suara 1.839. Sedangkan pada dapil III 

yaitu Asis Laise‟ dengan jumlah suara 1.103, serta Edy Slamet ( Uwatta‟ Eja ) 

dengan jumlah suara 1.795.
15

 

Ketiganya berhasil terpilih menjadi wakil rakyat dari dapil masing-masing, 

hal ini dapat terjadi salah satunya karena pada dapil tersebut terdapat masyarakat 

Towani Tolotang. Di mana di Kabupaten Sidrap komunitas masyarakat Towani 

Tolotang menempati tiga kecamatan yang berbeda, yaitu di kecamatan Tellu 

Limpoe, Wattang Pulu serta Pitu Riawa. Dan  pada pemilu yang di laksanakan 

kemarin tahun 2019 ada dua masyarakat Towani Tolotang yang merupakan Uwa‟ 

berhasil menduduki kursi legislatif di kabupaten sidrap yakni, pada dapil I ( 

kecamatan Panca Lautang, Tellu Limpoe, Wattang Pulu)  Edy Slamet (Uwa‟ Eja) 

dari partai Golkar dan pada dapil III ( kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase, Pitu 

Riawa) Uwa‟ Paleppang M dari partai Golkar juga. 

Penelitian ini begitu penting untuk dilakukan karena melihat dari 

fenomena yang terjadi sekarang ini di kabupaten Sidrap, dalam penentuan pilihan 

politik masyarakat Towani Tolotang diserahkan seluruhnya kepada Uwatta atau 

Uwa‟. Apapun dan siapapun yang di dukung dan dipilih oleh Uwatta‟ atau Uwa‟ 

itulah juga yang menjadi pilihan masyarakat Towani Tolotang. Hal tersebut yang 

membuat Uwatta‟ atau Uwa‟ sering kali menjadi perebutan calon kepala daerah 

atau calon legislatif di kabupaten Sidrap. Hal ini menjadi menarik karena dengan 

melihat kondisi masyarakat Towani Tolotang yang sangat terbuka dengan 

                                                             
15

 Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi KPU SIDRAP, diambil dari  

http://ppid.kpu.go.id/?idkpu=7314&idmenu=infosetiapsaat 

http://ppid.kpu.go.id/?idkpu=7314&idmenu=infosetiapsaat
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pekembangan zaman, serta dengan perkembangan globalisasi saat ini, yang 

memungkinkan setiap orang untuk mengetahui berbagai hal yang dikehendaki, 

akan tetapi masyarakat dengan mudah di mobilisasi oleh peran Uwatta‟. Hal yang 

menarik juga terlihat pada kemampuan masyarakat Towani Tolotang dalam 

mempertahankan kebudayaan yang mereka anut hingga saat ini. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat loyalitas masyarakat 

Towani Tolotang sangat tinggi kepada Uwatta‟ (pemimpin adat) dalam pemilihan 

legislatif di Kabupaten Sidrap banyak calon yang dapat dikatakan lebih baik dari 

pada Uwa‟, bukan hanya dari segi pendidikan tapi juga dari segi pengalaman. 

Akan tetapi, masyarakat mampu bersatu untuk memenangkan Uwa‟ ( pemimpin 

adat ) mereka. Padahal, seperti yang telah dijelaskan pada awal pembahasan 

bahwa masyarakat Towani Tolotang sangat terbuka dengan perkembangan zaman 

selain itu juga tidak bisa di pungkiri bahwa Towani Tolotang di kabupaten Sidrap 

masih termasuk kedalam kelompok minoritas. 

Berdasarkan pada latar belakang tersebut penulis tertarik untuk 

melaksanakan penelitian tentang “Rekonstruksi Budaya Politik Patrimonialisme 

Pada Komunitas Towani Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang (Studi Kasus 

: Loyalitas Masyarakat Towani Tolotang Terhadap Pilihan Politik  Pemimpin 

Adat ( Uwa‟ ) Pada pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Sidrap”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

penulis merumuskan masalah : 
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1. Bagaimana masyarakat Towani Tolotang merekonstruksi Budaya 

Patrimonialisme yang dianut hingga saat ini? 

2. Bagaimana Budaya Patrimonialisme mempengaruhi Loyalitas masyarakat 

dalam hal pilihan politik pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten 

Sidenreng Rappang ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

1) Untuk mengetahui rekonstruksi budaya pada masyarakat Towani Tolotang 

. 

2) Untuk mengetahui budaya Patrimonialisme mempengaruhi loyalitas 

masyarakat towani tolotang dalam hal pilihan politik  

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis : 

1) Untuk menunjukkan secara ilmiah mengenai budaya patrimonialisme 

dalam masyarakat Towani Tolotang yang berpengaruh terhadap 

loyalitas masyarakat untuk mengikuti pilihan politik Uwatta‟. 

2) Dalam wilayah akademis, untuk memperkaya khasanah kajian ilmu 

politik. 

b. Manfaat Praktis : 

1) Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat dalam 

memahami budaya Patrimonialisme. 

2) Memberikan informasi tentang sejarah Towani Tolotang  
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3) Memberikan informasi tentang budaya Patrimonialisme yang terjadi 

dikalangan masyarakat Towani Tolotang. 

4) Sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu 

Politik. 

 

D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

a. Fokus penelitian 

Fokus penelitian ini yaitu peneliti menitikberatkan kepada budaya 

patrimonialisme yang mampu di pertahankan dan di rekonstruksi hingga saat 

ini oleh masyarakat Towani Tolotang, hal ini terlihat dengan loyalitas 

masyarakat yang mampu mengantarkan Uwa‟ menjadi anggota legislatif 

kabupaten Sidrap periode 2019-2024. Dengan kata lain, bahwa fokus 

penelitian ini pada masyarakat biasa Towani Tolotang atau To‟Sama. 

b. Deskripsi fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian yang dijelaskan sebelumnya, maka 

peneliti kemudian perlu menguraikan masalah tersebut kedalam sub fokus 

penelitian. Hal yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu tentang pengaruh 

Budaya Patrimonialisme yang berkembang dan terus dijalankan oleh 

masyarakat Towani Tolotang hingga era globalisasi sekarang ini sehingga 

menyebabkan masyarakat biasa atau To‟sama sangat loyal terhadap pemimpin 

adatnya dalam pemilihan legislatif. 
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E. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi oleh Akbar Mahendra Dengan Judul skripsi Budaya 

Patrimonialisme dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten 

Jenneponto, Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2014.  Kekuasaan 

patrimonalisme terus berlangsung dan dipertahankan dalam pola-pola tertentu 

yang sejatinya adalah merupakan bagian dari dinamika demokratisasi lokal 

yang berkembang di Jeneponto. Begitu pula dengan keputusan-keputusan 

politik dalam kehidupan masyarakat Jeneponto lebih banyak dipengaruhi dan 

di tentukan oleh peran seorang Karaeng. legitimasi kepemimpinan karaeng 

bisa lebih kokoh daripada bentuk kepemimpinan birokratif yang cenderung 

legal dan formalistik. Hasil Penelitiannya yaitu dalam hal pesta demokrasi 

lokal dengan diadakan pemilihan bupati secara langsung, faktor 

patrimonialisme menjadi sangat urgen untuk di telaah, Kekerabatan sangat 

mempengaruhi perilaku pemilih sehingga memungkinkan seseorang yang 

telah menentukan pilihan mampu mengubahnya dengan alasan kedekatan, Jika 

pendidikan politik tidak dilakukan maka perilaku masyarakat ini tidak akan 

pernah menyentuh pada pemikiran-pemikiran rasional untuk menentukan 

pilihannya dalam Pemilu.
16

 

Adapun alasan penulis mengambil skripsi ini sebagai rujukan di karenakan 

adanya kesamaan dalam budaya patrimonialisme yang dilakukan oleh 

masyarakat di Kabupaten Jenneponto dalam hal pilihan politik dengan 

Masyarakat Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap. Sedangkan perbedaanya 

                                                             
16

 Akbar Mahendra, skripsi,  Budaya Patrimonialisme dalam Pemilihan Kepala 

Daerah di Kabupaten Jenneponto,( Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2014) 
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terletak pada pembahasan penelitian yaitu skripsi Akbar Mahendra membahas 

tentang Pilkada di kabupaten Jeneponto sedangkan pada penelitian saya 

membahas tentang pemilihan Legislatif di kabupaten Sidrap, serta waktu, 

lokasi dan tokoh yang di bahas juga berbeda.   

2. Skripsi oleh Nursam dengan judul skripsi Kekuatan Politik Pemimpin 

Adat Uwa’ Tolotang pada Pemilihan Kepala Daerah Sidrap Tahun 2013, 

Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2016. Hasil peneitian ini bahwa 

kepatuhan pada uwa‟dalam dunia spritual ternyata memiliki pengaruh besar 

yang berasal dari legitimasi yang diberikan Masyarakat Tolotang yang mampu 

memobilisasi pilihan politik ummat atau Masyarakat Tolotang pada pemilihan 

kepala dearah kabupaten Sidrap, dengan menggunakan legitimizing tactics 

dan consultation tactics.
17

 

Adapun alasan penulis mengambil skripsi ini sebagai rujukan yaitu di 

karenakan memiliki persamaan mengenai pembahasan komunitas Towani 

Tolotang dalam konteks politik di Kabupaten Sidrap, sedangkan letak 

perbedaannya terdapat pada penelitian sebelumnya membuktikan bahwa Uwa‟ 

berperan dalam pemilihan bupati Sidrap tahun 2013, sehingga lebih 

konsentrasi pada Uwa‟ selaku pemimpin adat masyarakat Towani Tolotang. 

Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan, menitikberatkan kepada 

budaya patrimonialisme yang mampu dipertahankan hingga saat ini oleh 

masyarakat Towani Tolotang, hal ini terlihat dengan loyalitas masyarakat 

yang mampu mengantarkan Uwa‟ menjadi anggota legislatif kabupaten Sidrap 

                                                             
17

 Nursam, skripsi, Kekuatan Politik Pemimpin Adat Uwa‟ Tolotang pada 

Pemilihan Kepala Daerah Sidrap Tahun 2013, (Universitas Hasanuddin Makassar tahun 

2016) 
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periode 2019-2024. Dengan kata lain, bahwa fokus penelitian ini pada 

masyarakat biasa atau To‟Sama 

3. Jurnal oleh Ahmad Mustanir dan Irfan Jaya dengan Judul Pengaruh 

Kepemimpinan dan Kebudayaan Politik Terhadap Perilaku Pemilih 

Towani Tolotang di Kelurahan Maritengngae Kabupaten Sidenreng 

Rappang. Hasil penelitian tersebut yaitu perilaku pemilih Towani Tolotang 

sangat ditentukan oleh kepemimpinan (uwa‟ atau uwa‟ta) kepemimpinan 

uwa‟ta sangat nampak jelas pada setiap kegiatan adat Towani, seperti halnya 

yang terjadi di kehidupan masyarakat Towani Tolotang di dapil I Kecamatan 

Marittengae Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan tipe 

penelitian deskriptif kuantitatif, dengan metode ini di harapkan dapat 

memberikan gambaran secara cermat, jelas dan objektif mengenai masalah 

yang sedang diteliti. Sedangkan dasar penelitian yang dilakukan adalah survey 

di mana kegiatan penelitian menggunakan kuisioner sebagai instrumen utama 

dalam pengumpulan data di lapangan.
18

 

Adapun alasan penulis mengambil jurnal tersebut sebagai rujukan 

penelitian karena terdapat persamaan dalam dalam objek penelitian yaitu 

Towani Tolotang sedangkan perbedaanya terletak pada Subjek Penelitian, 

pada jurnal tersebut tempat dilaksanakan hanya pada kelurahan Maritengngae 

sedangkan pada penelitian saya lebih mencakup wilayah Kabupaten Sidrap 

dan lebih dominan pada Kecamatan Tellu Limpoe yang termasuk tempat 

mayoritas masyarakat Towani Tolotang dan Metode penelitian jurnal tersebut 

                                                             
18

 Ahmad Mustanir , Irfan, Pengaruh Kepemimpinan dan Kebudayaan Politik 

Terhadap Perilaku Pemilih Towani Tolotang di Kelurahan Maritengngae Kabupaten 

Sidenreng Rappang, Jurnal Politik Profetik Volume 04, No. 1 Tahun 2016. 
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menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan 

kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data, sedangkan pada penelitian 

saya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data melakukan wawancara mendalam serta observasi. 

4. Jurnal oleh Andi Astinah Adnan: Judul penelitian yaitu Pengaruh 

kepemimpinan Uwa’ Terhadap Perilaku Pemilih Masyarakat Towani 

Tolotang Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Amparita 

Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil 

penelitian yaitu Kepemimpinan Uwa’ berpengaruh secara signifikan 

terhadap Prilaku Pemilih. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif 

dan jenis penelitian adalah Eksprimen. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Kuisioner, dan Studi 

Kepustakaan.
19

  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang di akan dilakukan oleh 

penulis adalah terletak pada subjek penelitian, dan perbedaannya yaitu terletak 

pada objek penelitian dan metode pengumpulan data. Penelitian yang 

dilakukan oleh Andi Astina Adnan lebih fokus kepada pengaruh 

kepemimpinan Uwa‟(pemimpin adat) terhadap perilaku pemilih, sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan oleh saya yaitu lebih berfokus kepada 

masyarakat biasa Towani Tolotang. 

 

                                                             
19 Andi Astinah Adnan, Pengaruh kepemimpinan Uwa Terhadap Perilaku 

Pemilih Masyarakat Towani Tolotang Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014 di 

Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang, (cet-1, 

penerbit: Prigram pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) 2017, h.72 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

Dalam bab ini akan membahas mengenai teori yang berkaitan dengan 

budaya patrimonialisme dalam masyarakat Towani Tolotang, serta pendekatan 

yang akan digunakan untuk melakukan analisa terhadap penelitian yang akan 

dilaksanakan.  

A. Teori Patron klien 

Patron berasal dari bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti 

seseorang yang memiliki kekuasaan (power), status, wewenang, dan pengaruh.
20

 

Sedangkan klien berarti bawahan atau orang yang diperintah dan yang disuruh. 

Pola hubungan patron klien merupakan pola hubungan dari dua kelompok atau 

individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan, maupun 

penghasilan sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah 

dan patron berada pada kedudukan yang lebih tinggi. 

Dalam pola hubungan patron klien terdapat hubungan interaksi antar 

anggota masyarakat yang melibatkan persahabatan instrumental. Di mana patron 

merupakan suatu strata yang lebih tinggi, baik itu dari segi kedudukan ekonomi, 

maupun sumber daya lain yang seakan memberikan segi keuntungan atau 

perlindungan atau keduanya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya atau 

klien.
21

 Jadi, yang di maksud dengan hubungan patron klien adalah sebuah 

                                                             
20 Sunyoto Usman, Sosiologi: Sejara, Teori, dan metodologi, (Yogyakarta: 

Cired, 2004). 
21

 HeddyShri Ahmisa Putra, Minawang : hubungan patron-clien di sul-sel, 

(Jogjakarta: Ugm press,1988). 
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hubungan kerja sama atau timbal balik yang dilakukan oleh individu ataupun 

kelompok yang di dasarkan atas perasaan saling membutuhkan antar patron atau 

pemberi dan klien sebagai penerima. 

Hubungan patron klien berawal dari adanya pemberian barang atau jasa 

dalam berbagai bentuk yang sangat berguna atau di perlukan oleh salah satu 

pihak, selanjutnya bagi pihak yang menerima barang atau jasa berkewajiban untuk 

membalas pemberian barang ataupun jasa tersebut. Agar hubungan yang terjadi 

antara patron dan klien dapat terus berlanjut, maka barang atau jasa yang 

dipertukarkan harus seimbang. Hal ini dapat berarti bahwa keuntungan yang 

dipertukarkan seharusnya kurang lebih sama nilainya dalam jangka panjang atau 

jangka pendek. Dengan demikian, semangat untuk terus mempertahankan suatu 

keseimbangan yang memadai dalam transaksi pertukaran mengungkapkan suatu 

kenyataan bahwa keuntungan yang diberikan oleh orang lain harus di balas.
22

 

Seorang patron berposisi dan berfungsi sebagai pemberi terhadap 

kliennya, sedangkan klien berposisi sebagai penerima segala sesuatu yang 

diberikan oleh patronnya.
23

 Adapun arus hubungan patron ke klien yaitu :  

1. Pemberian pekerjaan dari patron ke klien.  

2. Adanya jaminan dari patron kepada klien untuk permasalahan yang 

dihadapi oleh kliennya. 

3. Adanya perlindungan dari patron kepada klien dari tekanan-tekanan dari 

luar komunitas.  
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Sedangkan arus hubungan dari klien ke patron yaitu adanya jasa atau 

tenaga dari berbagai keahlian yang di perlukan oleh patron, baik itu dari segi 

pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Bagi klien, unsur kunci yang 

mempengaruhi tingkat ketergantungan dan pelegitimasi kepada patron adalah 

perbandingan antara jasa yang diberikannya kepada patron dan hasil / jasa yang 

diterimanya. Semakin besar nilai yang di terimanya dari patron di banding biaya 

yang harus ia kembalikan, maka semakin besar kemungkinan ia melihat ikatan 

patron klien menjadi sah atau legal. 

Adapun ciri dari adanya praktek patron klien di masyarakat, yaitu: 

1. Karena adanya kepemilikan sumberdaya ekonomi yang tidak seimbang.  

2. Adanya hubungan resiprositas, yaitu hubungan yang saling 

menguntungkan, saling memberi, dan menerima walaupun dalam kadar 

yang tidak seimbang.   

3. Hubungan loyalitas dari klien kepada patron.  

4. Adanya sifat tatap muka. Sifat tatap muka menandakan bahwa hubungan 

patron klien menggunakan hubungan emosional. Hal ni dibuktikan dengan 

sapaan akrab sang patron dan klien yang memberikan unsur rasa lebih 

dekat antara satu sama lain dalam hubungan tersebut.  

5. Hasil dari hubungan kekerabatan yang tidak efektif mengakibatkan untuk 

memberikan perlindungan kepada individu maupun keinginan-keinginan 

untuk memperoleh kekayaan, kekuasaan serta status strata.
24
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Dalam hubungan patron-klien tersebut yang mana Patron selalu 

memberikan bantuan baik moril maupun materil dan sebagaimana yang 

seharusnya, si klien akan membalas bantuan tersebut baik dengan dukungan yang 

umum, bantuan termasuk jasa pribadi kepada patron, akan tetapi tidak akan 

pernah setara dengan apa yang patron berikan kepada klien tersebut. Ada beberapa 

hal yang dapat membuat hubungan instrumental ini dapat selalu berjalan, seperti 

adanya rasa menghargai terhadap pemberian dan rasa wajib membalas untuk 

menghidupkan hubungan timbal balik ini serta terdapat aturan dalam masyarakat 

tentang penawaran klien dan mundurnya klien dalam hubungan ini. Adanya 

konsep ketidaksamaan dan ketidakseimbangan antara kedudukan dalam 

pertukaran yang menyebabkan hubungan ini memberatkan si klien karena ia akan 

tetap terikat kepada patronnya karena pengaruh ketidaksetaraan. Serta tatap muka 

langsung dan bagaimana jangkauan patron dalam memperoleh klien ini yang ada 

di sekitar menjadi ciri khusus gejala patron klien ini.
25

 

Budaya patron klien pada masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan 

begitu kuat mengakar.  Dimana budaya ini dapat terjadi pada hampir seluruh segi 

kehidupan masyarakat. Masyarakat Bugis mengenal budaya patron klien dari 

sebuah filosofi Ajjoareng dan Joa. Ajjoareng adalah seseorang yang bisa di 

jadikan panutan atau punggawa atau ketua adat. Sementara para pengikut atau 

orang yang memuliakan Ajjoareng disebut Joa. Joa akan selalu loyal dalam 

keadaan apapun terhadap para Ajjoareng, karena mereka memiliki hubungan 

timbal balik yang secara menguntungkan. Dimana para Ajjoareng bisa 
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memberikan jaminan harga diri dan kebutuhan hidupnya. Hal ini yang menjadi 

syarat mutlak kesetiaan dan keloyalan seorang Joa kepada Ajjoarengnya. 

Kalangan Ajjoareng merupakan masyarakat yang berasal dari golongan 

bangsawan ( Karareng serta Arung ), sedangkan Joa merupakan orang-orang 

biasa yang menjadi pengikut dari Ajjoareng.   

B. Konsep Kontruksi dan rekonstruksi 

1. Pengertian Kontruksi 

Sebelum mengetahui pengertian rekonstruksi, kita harus mengetahui apa 

itu kontruksi. Kontruksi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah susunan 

(model, tata letak) suatu bangunan atau jembatan, rumah dan sebagainya ataupun 

susunan dalam sebuah kata atau kelompok kata.
26

 Kontruksi juga dapat diartikan 

sebagai susunan dan bahan hubungan bangunan sedemikian rupa sehingga 

susunan tersebut menjadi suatu kesatuan yang dapat menahan beban dan jadi 

kuat.
27

 Adapun kata rekonstruksi menurut kamus ialah penyusunan kembali; 

peragaan ( contoh ulang ) (menurut perilaku/tindakan dulu) atau pengulangan 

kembali seperti semula. 
28

 Jadi kata rekontruksi yaitu sebuah pembentukan 

kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya. 

2. Teori Kontruksi sosial menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. 

Peter L. Berger seorang sosiolog dari New School social reserch di New 

York Amerika Serikat dan Thomas Luckman sosiolog asal University of Frankfrut 

di Jerman. Mempunyai kaitan erat dengan Kontruksi realitas sosial seperti di buku 
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yang mereka tulis berjudul “ The Social Construkction of Reality, a Treatise in the 

Socioligical of Knowledge ” pada tahun 1966. Berger dan Luckman menjelaskan 

dalam bukunya bahwa realitas sosial ialah suatu teori yang memisahkan 

pemahanan “kenyataan” dan “pengetahuan”, kenyataan diartikan sebagai kejadian 

yang memiliki keberadaan yang tidak tergantung kepada kehendak manusia 

sendiri. Sedangkan pengetahuan diartikan sebagai kejadian dengan karakteristik 

yang dibentuk secara spesifik.
29

 Pendekatan realitas tidak terbentuk dengan 

sendirinya tanpa adanya individu yang membentuknya. 

Masyarakat senantiasa menganggap realitas adalah suatu objektivitas dan 

fakta rill yang muncul dan terjadi dengan sendirinya. Pandangan masyarakat 

inilah yang disebut sebagai paradigma positivis yang di balik pandangan tersebut 

realitas sosial di ibaratkan gedung kokoh yang dibangun dengan berbagai unsur 

yang di dapatkan dari kehidupan sosial itu. Proses dari kontruksi sosial inilah di 

bentuk oleh masyarakat itu sendiri melalui interaksi sosial satu sama lain secara 

berkesinambungan, masyarakat melakukan tatap muka kemudian berdialog 

ataupun bertatap muka secara tidak langung melalui media internet. Tanpa 

disadari seseorang telah mengontruksi realitas sosial yang telah menjadi kebiasaan 

mereka. Kebiasaan tersebut akan menjadi kontruksi realitas sosial. 

Berger berpendapat bahwa, masyarakat adalah produk dari manusia  dan 

manusia adalah produk masyarakat. Namun seseorang dapat menjadi  diri sendiri 

yang beridentitas ketika mereka berbaur bersama masyakat di sekitarnya. Burhan 
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Bungin menyatakan proses dialektika tersebut terbagi dalam 3 tahap.
30

 Tahap 

yang pertama yaitu eksternalisasi, ialah proses seseorang menerima realitas yang 

dilihat sendiri  di peroleh dari lingkungan di mana ia tinggal. Realitas tersebut 

merupakan hasil pemikiran individu-individu yang lain dan di selaraskan dengan 

kondisi dan keadaan sosial di lingkungan tersebut. Yang kedua yaitu objektivasi  

yaitu interaksi sosial yang terjadi dalam dunia intersubjektif yang di lembagakan 

atau yang mengalami institusionalisasi. Proses ini yaitu tahapan ketika seseorang 

menerima realitas dan disaring sesuai dengan pola pikir dan persetujuan diri yang 

di landasi pengetahuan dan pengalaman. Pada tahap ini seseorang memilih apakah 

ia akan menerima realita yang ada ataukah menolaknya. Kemudian yang ketiga 

adalah internalisasi, yaitu proses individu mengidentifikasi dirinya sendiri 

terhadap lembaga sosial di mana ia tinggal. Dengan itu internalisasi merupakan 

proses dimana seseorang akan menyerap kembali realitas objektif kedalam 

kesadaran, kemudian di bentuk sesuai dengan subjektivitasnya. Menurut Berger 

realitas tidak di bentuk secara ilmiah dan juga tidak di turunkan oleh Tuhan, akan 

tetapi realitas merupakan hasil dari bentukan dan dikontruksi oleh manusia itu 

sendiri. Dengan begitu realitas bersifat dinamis dan berwujud ganda atau plural, 

setiap orang akan memiliki kontruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Hal 

ini didasari oleh pengalaman, preferensi, pendidikan, limgkungan dan pergaulan 

antara seseorang dan orang lain, dari situlah setiap orang akan menafsirkan 

realitas sosial itu dengan kontruksinya masing-masing.
31
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Dari ketiga tahapan ekternalisasi, objektivasi, dan internalisasi tersebut 

masyarakat akan mengontruksi sendiri realitas sosial yang ada dalam masyarakat. 

Realitas tersebut ada yang bersifat objektif dan bersifat subjektif. Realitas objektif 

terjadi akibat proses eksternalisasi seseorang terhadap lingkungannya, sedangkan 

realitas subjektif terjadi akibat proses internalisasi di mana seseorang menyerap 

realitas yang terobjektivasi tersebut ke dalam pikirannya sehingga mengakibatkan 

subjektivitas sendiri. 

Berger mengatakan bahwa ketika realitas sehari-hari memiki dimensi 

subjektif dan objektif. Manusia merupakan instrumen dalam menciptakan realitas 

sosial yang objektif melalui proses ekternalisasi. Hal tersebut mempengaruhi 

dalam proses internalisasi yang mencerminkan realitas sosial secara subjektif. 

Berger juga melihat masyarakat merupakan produk dari manusia dan manusia 

merupakan produk dari masyarakat.
32

 Realitas sosial dalam masyarakat 

merupakan bentukan atau dikontruksi oleh manusia yang ada dalam masyarakat 

tersebut. Manusia yang membentuk sebuah kelompok yang mengakibatkan 

timbulnya sebuah kelompok sosial. Selain itu manusia dapat berkembang tidak 

hanya dengan lingkungan tertentu tetapi dengan tatanan budaya dan sosial 

tertentu.
33

  

Di dalam realitas sosial yang terbentuk oleh individu akan menghasilkan 

sebuah kebudayaan, karena kebudayaan adalah produk dari seluruh rangkaian 

proses sosial yang dijalankan oleh manusia dalam masyarakat dengan segala 
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aktivitas yang dilakukan.
34

 Kebudayaan itu merupakan hasil dari proses 

objektivitas. Hasil dari kebudayaan tersebut merupakan realitas objektif bagi 

masyarakat. Sementara itu manusia memiliki kodrat sendiri atau lebih jelasnya 

manusia yang mengontruksi kodratnya sendiri atau dapat dibilang manusia 

menghasilkan diri sendiri.
35

 

C. Teori Loyalitas  

Loyalitas secara harfiah diartikan sebagai bentuk kesetiaan, kepatuhan, 

ketaatan, pengorbanan, serta adanya komitmen. Loyalitas, menggambarkan 

sebuah kondisi di mana masyarakat memberikan sikap positif terhadap 

pemimpinnya.  

Loyalitas adalah tanda pengabdian seseorang kepada orang lain, baik itu 

keluarga, teman / sahabat, atau kepada pemimpin mereka, sehingga dengan  

adanya keloyalan tersebut akan melahirkan hubungan timbal balik yang harmonis. 

Loyalitas sosial sebagai hasil dari proses sosialisasi akan tumbuh seirama dengan 

perkembangan tingkah laku kelompok. Orang yang setia akan selalu saling 

memenuhi harapan-harapan kedua belah pihak. Tanpa adanya loyalitas, maka 

manusia tidak akan bisa berjalan tegak. Dengan bantuan orang lain, maka 

seseorang akan lebih bisa memaksimalkan kemampuan yang di miliki.  

Loyalitas dalam kehidupan sosial wajib untuk di bangun, karena loyalitas 

merupakan hal yang mendasar dalam sebuah sistem sosial. Untuk membangun 
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sikap loyalitas tersebut di dalam sebuah sistem, maka ada beberapa ketentuan, 

diantaranya : 

1. Saling berkomunikasi sesama individu di dalam sebuah kelompok 

masyarakat. Dengan adanya komunikasi yang baik antar sesama 

kelompok, maka setiap permasalahan yang ada dapat diatasi dengan baik.  

2. Saling bekerja sama dalam  menyelesaikan suatu pekerjaan.  

D. Teori Kepemimpinan 

Teori kepemimpinan adalah penggeneralisasian satu seri perilaku 

pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinannya, dengan menonjolkan latar 

belakang historis, sebab-musabab timbulnya kepemimpinan, persyaratan menjadi 

pemimpin, sifat-sifat utama pemimpin, tugas pokok dan fungsinya, serta etika 

profesi kepemimpinan.
36

 

Teori kepemimpinan terbagi atas tiga yaitu:  

a. Teori sifat 

Yaitu teori yang berusaha untuk mengidentifikasikan karakteristik 

khas (fisik, mental, kepribadian) yang di kaitkan dengan keberhasilan 

kepemimpinan. Ada beberapa ciri-ciri unggul sebagai predisposisi yang di 

harapkan akan memiliki oleh seorang pemimpin, yaitu intelegensi tinggi, 

banyak inisiatif, energik, punya kedewasaan emosional, memiliki daya 

persuasif dan keterampilan komunikatif, memiliki kepercayaan diri, peka, 

kreatif, mau memberikan partisipasi sosial yang tinggi, dan lain-lain.  
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b. Teori kepribadian pelaku 

Kepemimpinan jenis ini akan muncul berdasarkan kualitas-kualitas 

pribadi atau pola-pola kelakuan pemimpinnya. Teori ini menyatakan, 

bahwa seorang pemimpin itu selalu berkelakuan kurang lebih sama, yaitu 

ia tidak melakukan tindakan-tindakan yang identik sama dalam setiap 

situasi yang di hadapi. 

c. Teori kepemimpinan situasional 

Suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa 

pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi 

sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu.  

1. Gaya dan tipe kepemimpinan  

Gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang di gunakan pimpinan 

untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai atau dapat pula di 

katakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang di 

sukai dan sering di terapkan oleh seorang pemimpin.
37

 

Gaya kepemimpinan dapat di kategorikan delapan tipe yang di kemukakan 

oleh Mathis yaitu: 

a. Tipe karismatik  

Memiliki kekuatann energik, daya tarik dan wibawa luar biasa  

untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang 

sangat besar jumlahnya. Pemimpin karismatik merupakan gaya 
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kepemimpinan yang dibawa sejak lahir, merupakan totalitas kepribadian 

pemimpin yang memancarkan pengaruh dan daya tarik tersendiri. 

Kepemimpinan karismatik adalah warisan dari konsepsi 

kepemimpinan lama telah ada sejak zaman yunani kuno dengan kekuatan 

personalnya, seorang pemimpin mampu memiliki efek yang luar biasa 

terhadap pengikutnya. Karismatik merupakan hasil kajian dari ide Max 

Weber dalam mengkaji ilmu-ilmu sosial, kepemimpinan karismatik 

memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengikut berdasarkan pada 

bakat supranatural dan kekuatan yang menarik. Pengikut menikmati 

karismanya pemimpin karena mereka merasa memperoleh inspirasi, 

kebenaran, dan penting. Kepemimpinan ini tidak bisa di jelaskan dengan 

jelas oleh cara yang logis.
38

 

b. Tipe paternalistis 

Merupakan tipe pemimpin yang kebapakan dengan sifat-sifat yang 

selalu menganggap bawahannya sebagai orang yang tidak/belum dewasa, 

terlalu melindungi kurang memberikan kesepatan kepada bawahannya 

untuk mengambil keputusan atau inisiatif sendiri dan bersikap memantau. 

c. Tipe militeristis  

Merupakan tipe gaya kepemimpinan bersikap keras agak 

kemiliteran. Memiliki sifat seperti lebuh banyak mengguanakan sistem 

perintah, otoriter kaku dan sering kurang bijaksana terhadap bawahan. 

Pemimpin seperti ini menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahannya 
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sangat formalitas disiplin yang ketat dan tidak dapat menerima kritik dan 

saran dari bawahannya. 

d. Tipe otokratis 

Mendasar diri pada kekuasaan paksaan yang mutlak harus di 

penuhi. Setiap perintah dan kebijakan yang ditetapkan tanpa konsultasi 

dengan bawahan. Tipe pemimpin ini senantiasa ingin berkuasa absolut, 

tunggal dan merajai keadaan, sikap dan prinsipnya sangat konservatif dan 

ketat. 

e. Tipe laiser faire 

Menunjukkan sangat pemimpin nyaris tidak memimpin, dia 

membiarkan setiap orang berbuat semaunya sendiri, pemimpin seperti ini 

tidak berpastisipasi sedikit pun dalam kegiatan kelompoknya, semua 

pekerjaan dan tanggung jawab harus dilakukan bawahan sendiri, 

pemimpin seperti ini hanyan simbol dan biasanyan tidak memiliki 

keterampilan teknis yang di butuhkan seorang pemimpin. 

f. Tipe populistis 

Merupakan tipe pemimpin yang dapat membangun solidaritas 

pegawai, kepemimpinan ini berpegang teguh pada nilai-nilai yang masih 

tradisional. 

g. Tipe administratif 

Merupakan kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-

tugas administratif secara efektif, para pimpinannya terdiri dari teknokrat 

dan administrator yang mampu menggerakkan dinamika medernisasi dan 
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pembangunan yang dapat membangun birokrasi yang efektif dan efisien 

untuk memimpin. 

h. Tipe demokratis 

Berorientasi pada pegawai dan memberikan bimbingan yang 

efisien pada bawahannya. 
39

 

2. Pemimpin Formal dan Informal 

Dalam masyarakat kita mengenal jenis-jenis kepemimpinan antara lain 

pemimpin negara, pemimpin agama,dan lain-lain. Sehingga dari berbagai jenis 

kepemimpinan tersebut dapat di klasifikasikan dalam dua kelompok besar yaitu 

pemimpin formal dan pemimpin informal. Pemimpin formal adalah orang yang 

menjadi pemimpin karena legalitasnya, misalnya karena terpilih dalam pemilu, 

atau kongres. Sedangkan pemimpin informal tidak menjadi pemimpin karena 

faktor legalitas, tapi karena faktor legitimasi. Artinya bahwa, walaupun pemimpin 

tersebut terpilih dalam sebuah kongres, akan tetapi bila masyarakat tidak 

menerima yang bersangkutan selaku pemimpin mereka, maka yang bersangkutan 

tidak dapat di jadikan sebagai pemimpin.  

a. Pemimpin Formal 

Pemimpin formal adalah orang yang dalam sebuah organisasi di 

tunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi 

untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi, dengan segala 

hak dan kewajibannya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah di 

tetapkan. Ciri-ciri pemimpin formal, yaitu : 
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- berstatus sebagai pemimpin formal yang di tunjuk oleh yang 

berwenang. 

- Memperoleh dukungan dari organisasi formal dan mempunyai atasan. 

- Harus memenuhi persyaratan formal 

- Mendapat kenaikan pangkat  

- Dapat dimutasikan 

- Memperoleh imbalan akan balas jasa materiel imateriel 

- Bila melakukan kesalahan dapat di kenai sanksi atau hukuman. 

- Selama menjadi pemimpin berhak mengatur sepenuhnya organisasi 

yang dipimpinnya. 

b. Pemimpin Informal 

Pemimpin informal ialah seorang yang tidak secara resmi di angkat 

sebagai pemimpin, tetapi merupakan kehormatan biasanya karena 

mempunyai kelebihan di tunjuk sebagai pemimpin sehingga mampu 

mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok. Ciri-ciri 

pemimpin formal,yaitu: 

- Masyarakat/kelompok mengakui dirinya sebagai pemimpin. 

- Tidak ada pengangkatan resmi sebagai pemimpin. 

- Tidak dapat dimutasi 

- Tidak punya atasan.  

- Jika melalukan kesalahan tidak di kenai hukuman hanya kurang 

kepercayaan terhadap dirinya. 
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- Tidak mendapat balas jasa.
40

 

3. Kepemimpinan Tradisional 

Pemimpin dalam suatu masyarakat tradisional dapat menjadi suatu 

kedudukan sosial. Sebagai suatu kedudukan sosial, pemimpin tradisional 

merupakan suatu hal yang kompleks dari hak dan kewajiban yang dimiliki oleh 

seseorang. Demikian pula sebagai suatu proses sosial, keberadaan pemimpin 

meliputi segala tindakan yang di lakukan oleh orang atau organisasi-organisasi 

lain untuk melaksanakan kegiata-kegiatan masyarakat.  

Pemimpin tradisional memerlukan tiga unsur penting agar dapat 

menjalankan kepemimpinannya yaitu kekuasaan, kewajiban, serta popularitas.
41

 

Namun, banyak yang memandang bahwa unsur pertama dan kedua menjadi unsur 

yang sangat penting sebagai seorang pemimpin tradisional, akan tetapi unsur 

ketiga yang menyebabkan pemimpin tradisional akan mempunyai banyak 

pengikut atau massa yang taat kepada sang pemimpin, dan secara spontan mau 

mengikuti keinginan dari pemimpin tersebut.  

Dalam pola kepemimpinan tradisional, hubungan antara pemimpin 

tradisional dengan yang dipimpinnya dapat menimbulkan pengaruh yang lebih 

besar dari pihak pertama atau pemimpin tradisional terhadap pihak kedua atau 

yang dipimpinnya, dan sebaliknya pihak kedua tidak dapat menimbulkan 

pengaruh dengan efek yang sama kepada pihak pertama. 

Konsep kepemimpinan tradisional dapat diartikan sebagai kepemimpinan 

yang di dasari oleh norma-norma serta nilai-nilai tradisional suatu masyarakat 

                                                             
40

 Karjadi M, Kepemimpinan (Leadership), (Bogor: PT.Rineka Cipta, 1987), 

h.27 
41

 Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan, (Jakarta: Jembatan, 1972), h.199. 
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tanpa adanya unsur pengaruh atau dominasi kekuasaan dari luar. Kepemimpina 

tradisional sepertu ini pada zaman sekarang disebut sebagai pemimpin informal, 

terlebih lagi jika status pemimpin ditinjau dari aturan dalam ketatanegaraan yang 

berlaku saat ini. 

Pada prinsipnya, kepemimpinan tradisional merupakan peran yang 

dijalankan oleh seorang individu baik pria ataupun wanita, walaupun tidak 

mendapatkan pengangkatan formal yuridis sebagai pemimpin, memiliki kualitas 

yang memungkinkan untuk mencapai kedudukan sebagai orang yang dapat 

mempengaruhi kelakuan serta tindakan suatu kelompok masyarakat.
42

 Peran yang 

dijalankan oleh pemimpin tradisional tersebut memang tidak mendapat pengakuan 

secara yuridis, tetapi mendapatkan pengakuan adat sehingga mempunyai pengikut 

yang taat dan mempunyai pengaruh yang kuat dalam masyarakat adat tersebut. 

Kepemimpinan tradisional adalah salah satu tipe pemimpin yang di patuhi 

karena faktor sejarah, sejarahlah yang merupakan dasar hukum dan hak istimewa 

pemimpin untuk memimpin pengikutnya. Disamping itu, kepemimpinan 

tradisional juga didukung oleh adanya kemampuan pimpinan lembaga tradisi 

dalam menggerakkan pengikutnya untuk terus dapat mempertahankan sistem nilai 

yang dianut oleh kelompok secara turun temurun. Pemimpin tradisional tidak 

mempunyai status yang resmi di tingkat formal, namun memiliki pengaruh yang 

sangat besar dalam masyarakat.  

 

 

                                                             
42

 Winarno, Kepemimpinan dan Pemimpin, (Jakarta: Gunung Agung, 1993), 

h.69. 
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Kepemimpinan tradisional terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu: 

1. Tipe kepemimpinan Big man, tipe ini cenderung berorientasi pada 

pencapaian tujuan utamanya di bidang perdagangan. Syarat dari Big man 

ini terutama yang bersifat intern adalah harus pandai berdiplomasi, berani 

memimpin perang, memiliki fisik yang kuat dan harus memiliki sifat 

murah hati. Big man ini selain memimpin politik tradisional, ia juga 

bertindak sebagai orang yang mengawasi pembangunan tanah dan sumber 

kekayaan kelompok yang dipimpinnya. 

2. Tipe kepemimpinan Chief man, tipe ini cenderung berorientasi pada 

proses pewarisan yang di pengaruhi oleh adanya hubungan dagang. 

3. Tipe kepemimpinan Head Man, tipe ini cenderung berorientasi pada 

proses pewarisan, artinya jabatan adat yang di emban akan di teruskan 

oleh generasi berikutnya atas dasar prinsip senioritas, hal ini berjalan 

secara alamiah yang di dukung oleh moral roh-roh atau arwah leluhur 

disertai pula dengan upacara keagamaan. 

4. Tipe kepemimpinan campuran, tipe ini cenderung berorientasi pada proses 

pewarisan yang mempunyai tugas khusus menyelesaikan sengketa tanah, 

memelihara wilayah adat, menjaga keutuhan komunitas dan mengadakan 

kontak dengan pihak luar.
43

 

Pelaksanaan kepemimpinan tradisional ini selalu membutuhkan dukungan 

dari dimensi struktur yang ada disekitarnya, adapun pelaksanaan kepemimpinan 

tradisional, sebagai berikut : 

                                                             
43

 Revassy Lazarus, Tesis Pascasarjana: kepemimpinan tradisional di pedesaan 

Irian Jaya, (Jakarta: UI 1989), h.2-5. 
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1. Dimensi politik, ini dapat dilihat dalah hal kemampuan pemimpin 

tradisional menyelesaikan masalah-masalah politik tingkat lokal yang 

muncul. 

2. Dimensi ekonomi, dapat dilihat dari kemampuan pemimpin 

menyelenggarakan pertukaran harta adat. 

3. Dimensi religi, dapat dilihat dari pelaksanaan upacara – upacara adat 

keagamaan.
44

 

  

                                                             
44

 Revassy Lazarus, Tesis Pascasarjana: kepemimpinan tradisional di pedesaan 

Irian Jaya, (Jakarta: UI 1989), h.110-111. 
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E. Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini membahas beberapa aspek dalam melakukan metode 

penelitian yaitu, jenis penelitian yang di gunakan, tempat lokasi penelitian, fokus 

penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, serta 

teknik pengolahan data dan analisis data.  

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.  Penelitian 

kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati 

dari orang-orang yang diteliti. Penelitian kualitatif bertujuan  memperoleh  

gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan  manusia yang di 

teliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide,  persepsi,  pendapat,  atau  

kepercayaan  orang  yang  diteliti.45 

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis agar penelitian di arahkan 

untuk menggambarkan fakta dengan argumen yang tepat dan jelas. Penelitian di 

maksudkan untuk mencari informasi faktual yang mendetail yang 

mendeskripsikan gejala-gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada 

saat penelitian dilakukan.
46

 Alasan menggunakan penelitian deskriptif adalah 

                                                             
45

 Sanapiah Faisal, 2007, Format-Format Penelitian sosial, PT Raja Geafindo 

Persada, Jakarta. 
46

 Sumadi suryabrata, Metodologi penelitian, (Jakarta: PT.RajaGrafindoPersada), 

1984, h.18. 
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untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-

fakta  informasi yang di butuhkan dalam penelitian ini. 

B. Lokasi penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten 

Sidrap Kelurahan Amparita. Lokasi tersebut di pilih karena di sana tempat  

mayoritas masyarakat Towani Tolotang yang merupakan subjek penelitian. 

C. Sumber Data 

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari 

sumber pertamanya.
47

 Artinya, data di peroleh dari hasil wawancara 

mendalam dengan informan dan observasi secara langsung di lapangan. 

Informan penelitian ditentukan dengan cara Non Probability Porposif 

yaitu informan ditentukan sendiri sesuai pengetahuan bahwa informan 

tersebut tahu tentang apa yang akan diteliti. Adapun informan yang dipilih 

dalam penelitian yang saya lakukan yaitu sebagai berikut:  

1. Nama  : Bapak Edi Slamet atau Uwatta‟ Eja  

Pekerjaan  : Anggota DPRD Kabupaten Sidrap, 3 

                                                                                                                                                                       
 

47 Sumadi Suryabrata, 1994, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta:PT.Raja 

Grafindo Persada), h.84. 
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periode 2009-2014, 2014-2019, dan 2019-2024 dari partai Golkar, 

sekaligus sebagai salah satu pemimpin adat masyarakat Towani 

Tolotang di Kabupaten Sidrap. 

Usia  : ±56 tahun 

Alamat : Kelurahan Amparita  

2. Nama  : Sukardi K, S.Sos  

Pekerjaan : Sekretaris Lurah Amparita, sekaligus tokoh masyarakat 

kelurahan Amparita 

Usia  : ±42 tahun 

Alamat : Kelurahan Amparita 

3. Nama  : Dahlan, SP.d,   

Pekerjaan :Kepala sekolah sekaligus selaku tokoh adat masyarakat 

Towani Tolotang  

Usia   : ±57 tahun 

Alamat  : Kelurahan Amparita 

4. Nama  : Darma, S.Pd  

Pekerjaan : PNS  

     ( Masyarakat Towani Tolotang ) 

Usia  : ±38 tahun 

Alamat  : Kelurahan Arateng 

5. Nama  : Ibu Uwa‟ Tejo 

Pekerjaan : IRT 
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     ( Tokoh masyarakat Towani Tolotang ) 

Usia  : ±48 tahun 

Alamat  : Kelurahan Amparita 

6. Nama  : Rusli 

Pekerjaan : Petani 

     ( Masyarakat Towani Tolotang ) 

Usia  : ±54 tahun  

Alamat  : Kelurahan Baula 

7. Nama   : Salim 

Pekerjaan  : Mahasiswa 

   (Masyarakat beragama Islam) 

Usia  : 23 Tahun 

Alamat  : Kelurahan Bilokka 

8. Nama   : Ahmad 

Pekerjaan  : Wiraswasta 

   (Masyarakat beragama Islam) 

 Usia  : 45 Tahun 

Alamat  : Kelurahan Arateng 

2. Data Sekunder 

Dalam penelitian, peneliti juga membutuhkan data atau informasi 

lain selain dari informan yang telah ditentukan. Data sekunder merupakan 

data penunjang dalam penelitian. Data sekunder biasanya telah tersusun 
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dalam bentuk-bentuk dokumen, buku, jurnal dan literature lainnya yang 

berhubungan dengan masalah penelitian.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data-data yang penulis ambil dibagi menjadi dua 

golongan yaitu:  

1. Observasi  

E Mills dalam bukunya Haris herdiansyah mendefinisikan bahwa 

observasi merupakan sebuah bentuk kegiatan yang terencana dan terfokus 

untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah 

sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada di 

balik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersebut.  

Menurut Nasution Observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan. Para ilmuwan  hanya  dapat  bekerja  berdasarkan  data,  

yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui 

observasi.Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat 

yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat  kecil (proton  

dan  elecktron)  maupun  yang  sangat  jauh (benda  ruang angkasa) dapat 

diobservasi dengan jelas.
48

  

Peneliti  akan  melakukan  sebuah  pengamatan  terkait  dengan  

peran pemerintah  dalam  meningkatkan  pengelolaan  peternakan  kuda  di  

kabupaten Jeneponto,  karena  tujuan  tersebut  untuk  bisa  mendapatkan  

gambaran  secara objektif.  Teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan 

                                                             
48

 Sugiyono, Metode penelitian kualitatif untuk penelitian yang bersifat: 

eksploratif,  enterpretif,interaktif dan konstruktif (Bandung: alfabeta Cv, 2018) hal. 106 
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langsung dilapangan yang merupakan lokasi penelitian.  Hal  ini  

dilakukan  untuk  memperoleh  gambaran umum untuk lokasi penelitian 

dan kondisi demografisnya serta beberapa hal berhubungan dengan 

penelitian tersebut.  

2. Wawancara  

Menurut Esterberg wawancara adalah merupakan pertemuan dua 

orang untuk  bertukar  informasi  dan  ide  melalui  Tanya  jawab,  

sehingga  dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.
49

 

Gorden dalam buku Haris H mengemukakan bahwa wawancara 

adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh 

dua pihak, yaitu  pewawancara  atau  biasa  disebut  dengan  interviewer  

yang  mengajukan pertanyaan  dan  terwawancara  atau  biasa  disebut  

dengan  interviewee  yang memberikan  jawaban  atas  pertanyaan  itu. 

Gorden  juga  mendefinisikan  bahwa wawancara itu percakapan antara 

dua orang di mana salah satunya bertujuan  

untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.
50

 

Wawancara merupakan sebuah proses interaksi komunikasi yang 

dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam 

seting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang 

                                                             
49

 Sugiyono,  Metode  penelitian  kualitatif  untuk  penelitian  yang  bersifat:  

eksploratif, enterpretif,interaktif dan konstruktif  (Bandung: alfabeta Cv, 2018) hal. 114 
50

 Haris Herdiansyah,  Wawancara,  observasi,  dan focus groups: sebagai  

instrument pengalian data kualitatif , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet ke I 2013) hal. 

29 
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telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama 

dalam proses memahami.
51

 Adapun bentuk-bentuk wawancara yaitu:  

a. Wawancara terstruktur  

Wawancara terstruktur adalah  biasanya lebih sering digunakan dalam 

penelitian survey ataupun penelitian kuantitatif, walaupun dalam 

beberapa situasi, wawancara terstruktur juga dilakukan dalam 

penelitian kualitatif. Wawancara ini bentuknya sangat terkesan seperti 

interogasi karena sangat kaku, dan pertukaran informasi antara peneliti 

dengan subjek yang diteliti sangat minim.Dalam melakukan 

wawancara terstruktur, fungsi peneliti sebagian besar hanya 

mengajukan pertanyaan saja.Terlihat adanya garis yang antara peneliti 

dengan subjek penelitian. Selama proses wawancara harus sesuai 

dengan pedoman wawancara atau biasa disebut  guideline interview 

yang telah dipersiapkan.
52

  

b. Wawancara semi terstruktur  

Berbeda dengan wawancara terstruktur yang sangat kaku, tidak 

fleksibel, dan  ada jarak  yang dengan  sengaja  diciptakan antara  

peneliti  dengan subjek  yang  diteliti,  jenis  wawancara  tersebut  

sangat  sesuai  untuk penelitian kuantitatif, sedangkan wawancara semi 

terstuktur itu biasanya tepat dilakukan pada penelitian kualitatif 

dibandingkan dengan penelitian  

                                                             
51

 Haris Herdiansyah, Wawancara, observasi, dan focus groups: sebagai  

instrument pengalian data kualitatif., hal. 31 
52 Haris Herdiansyah, Wawancara, observasi, dan focus groups: sebagai 

instrument pengalian data kualitatif (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet ke I 2013) hal. 

63 
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yang  lain.  Alasan  mengapa  wawancara  semi  terstruktur  ini  

biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif karena peneliti diberi 

kebebasan yang sebebas-bebasnya dalam bertanya dan memiliki 

kebebasan untuk mengatur alur dan setting  wawancara. Wawancara  

semi  terstruktur  ini biasanya tidak ada pertanyaan yang sebelumnya 

sudah disusun, penelitiini  hanya  mengutamakan guideline  

wawancara  sebagai  pedoman  untuk penggalian data.
53

 

c. Wawancara tidak terstruktur  

Jenis wawancara tidak terstruktur ini adalah hamper mirip dengan 

bentuk wawancara  semi  terstruktur,  tetapi  wawancara  tidak  

terstruktur  itu memiliki kemudahan dalam banyak hal termasuk dalam 

hal pedoman wawancara.  Adapun  kelemahan  wawancara  tidak  

terstuktur  adalah pembicaraan akan  menjadi  mudah,  dengan  batasan  

pembahasan yang kurang  tegas.  Di  dalam  sebuah  penelitian  

kualitatif,  ada  yang  tidak menyarankan  untuk  menggunakan  jenis  

wawancara  tidak  terstruktur karena  kurang terfokus  pada  apa  yang  

akan  digali.  Wawancara tidak terstruktur biasanya digunakan pada 

konteks wawancara santai dengan  tujuan  tidak  terlalu terfokus, 

konteks  talk-show, konteks seminar atau kuliah umum, dan konteks 

lainnya yang bertujuan untuk mencari keluasan bahasan.
54

 

 

                                                             
53 Haris Herdiansyah, Wawancara, observasi, dan focus groups: sebagai 

instrument pengalian data kualitatif, hal. 66 
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E. Instrumen Penelitian 

Adapun alat-alat lain yang sebagai pelengkap alat penelitian yaitu, 

pedoman wawancara dengan pertanyaan yang telah di buat sebelumnya dan di 

dukung dengan alat untuk merekam hasil wawancara (recorder) dan alat untuk 

mendokumentasikan foto (camera). 

F. Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah. 

Dengan adanya analisis, data menjadi berarti dan berguna dalam memecahkan 

masalah penelitian, sekaligus menjawab hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. 

Sebelum diolah atau dianalisis, data mentah yang diperoleh di lapangan perlu 

disusun  dalam  kelompok-kelompok  yang  berhubungan  atau  ditabulasi  atau 

ditabelkan dan disusun sedemikian rupa sehingga mudah dibaca, dipahami, dan 

bisa melayani kebutuhan alat analisis yang digunakan.
55

 

Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

secara  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  tuntas, 

sehinggadatanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, 

data display, dan conclusion drawing/verification.
56

 

1. Data collection (pengumpulan data)  

Pengumpulan  data  merupakan  suatu  pengadaan  data  primer  

untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data itu adalah langkah yang 

amat penting dalam metode ilmiah. Pada umumnya, data yang 
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 Haris Herdiansyah,  Wawancara,  observasi,  dan focus groups: sebagai  

instrument pengalian data kualitatif., hal. 149 
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 Sugiyono,  Metode  penelitian  kualitatif  untuk  penelitian  yang  bersifat:  

eksploratif, enterpretif,interaktif dan konstruktif . hal. 133 
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dikumpulkan akan digunakan, kecuali untuk keperluan eksploratif, juga 

untuk menguji hipotesis yangtelah dirumuskan.  Data  dikumpulkan  harus  

cukup  valid  untuk  digunakan. Dalam penelitian  untuk  bidang  tertentu,  

seperti  pada  penelitian  masalah  psikologis, pengambil data adalah 

peneliti sendiri yang harus cukup terampil.
57

  

Data  yang  diperoleh  adalah  data  kuantitatif. Data  tersebut 

selanjutnya dianalisis dengan statistik.Dalam penelitian kualitatif 

pengumpulan data dengan observasi, wawancara  mendalam,  dan  

dokumentasi  atau  gabungan  ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data 

dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang 

diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan 

secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang 

dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan 

memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.  

2. Data Reduction (Reduksi Data)  

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk 

itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, 

semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin 

banyak, kompleks dan  rumit.  Untuk  itu  perlu  segera  dilakukan  analisis  

data  melalui  reduksi data.Mereduksi  data  berarti  merangkum,  memilih  

dan  memilih  hal-hal  yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Dengan  
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 Moehar Daniel, Metode penelitian sosial ekonomi: dilengkapi beberapa alat 

analisa dan penuntun penggunaan (Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet. I 2002)., hal. 133 
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demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila  diperlukan.  Reduksi  data  dapat  

dibantu  dengan peralatan elektronik  seperti computer  mini,  dengan  

memberikan  kode ada aspek-aspek tertentu. 

3. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini 

dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan 

sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, 

tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. 

Miles dan Huberman mengemukakan dengan mendisplaykan data, maka 

akan  memudahkan  untuk  memahami  apa  yang  terjadi,  merencanakan  

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. “looking 

at displays help us to understand what is happening and to do something-

further analysis or caption on that understanding”.
58

 

G. Pengujian Pengabsahan Data 

Penelitian kualitatif dapat dinyatakan sah apabila memiliki tingkat 

kepercayaan (credibility), ketralihan (fransfrability), kebergantungan 

(dependability), dan kepastian (confirmability). Berdasarkan kumpulan syarat 
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tersebut, uji keabsahan data dalam penelitian selanjutnya dapat dijelaskan sebagai 

berikut.59 

Validas internal (credibility), yaitu ukuran kebenaran data yang 

dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan konsep penelitian dengan hasil 

penelitian. Oleh karena itu, peneliti melakukan tringulasi (peer debriefing) sumber 

dan metode, yaitu menganalisis data emik menjadi data etik.  

a. Validitas eksternal (keteralihan/transferability), interpretasi hasil 

penelitian dikomparasikan apakah bisa digeneralisasikan pada setting 

sosial yang berbeda tetapi mempunyai karakteristik yang sama atau tidak  

b. Kebergantungan (reabilitas/dependability), yaitu, hasil penelitian 

merupakan representasi dari rangkaian kegiatan pencarian data yang dapat 

ditelusuri jejaknya. Oleh karenaitu, auditkomisi pembimbing atas proses 

penelitian, mulai dari penentuan masalah, memasuki lapangan, 

menentukan sumber data, menguji keabsahan data, serta penarikan 

kesimpulan merupakan ukuran renilitas proses penelitian.  

c. Kepastian/obyektivitas (comfirmability), dilakukan dengan dependability, 

untuk menguji keterkaitan hasil dan proses penelitian.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian. 

Amparita merupakan salah satu kelurahan/desa dari kecamatan Tellu 

Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. Kelurahan Amparita berjarak  ± 8 km 

dari ibukota kabupaten Sidenreng Rappang ke arah selatan. Wilayah kelurahan 

Amparita sebelumnya meluputi kelurahan Toddang Pulu, Desa Baula, serta 

kelurahan Arateng. Namun, seiring perkembangan zaman serta dengan melihat 

kepadatan masyarakat di kelurahan Amparita, pemerintah kemudian memekarkan 

wilayah Amparita ke empat Desa / Kelurahan tersebut. 

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang 

pada tahun 2017,  jumlah masyarakat kelurahan Amparita yaitu 4.268 jiwa dengan 

jumlah laki-laki 1.987 jiwa dan perempuan 2.281 jiwa. Namun secara khusus 

masyarakat Towani Tolotang berjumlah 2.335 jiwa dan jumlah masyarakat yang 

beragama Islam yaitu 1.933 jiwa.
60

 Dimana masyarakat yang berkeyakinan Hindu 

Towani Tolotang lebih dominan daripada Islam, dengan jenis pekerjaan yang 

beragam seperti petani, wiraswasta, PNS, TNI/POLRI, dan lain sebagainya. Serta 

tingkat pendidikan yang juga beragam, mulai dari SD, SMP, SMA, SI, hingga S2.  

Adapun rincian jenis pekerjaan masyarakat Towani Tolotang, yaitu : 
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Tabel 1 : 

Jenis Pekerjaan masyarakat Towani Tolotang 

NO JENIS PEKERJAAN JUMLAH 

1 Petani 561 orang 

2 Peternak 102 orang 

3 Perikanan 16 orang 

4 Perkebunan 66 orang 

5 Pedagang 127 orang 

6 Industri 66 orang 

7 Supir 83 orang 

8 PNS dan jasa lain 196 orang 

9 IRT dan non produktif 1118 orang 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Sidrap 

Sedangkan tingkat pendidikan masyarakat Towani Tolotang, yaitu : 

Tabel 2 : 

Tingkat pendidikan masyarakat Towani Tolotang 

NO. TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH 

1 Sekolah Dasar 534 orang 

2 SLTP/MTs: 254 0rang 

3 SMU 118 orang 

4 SI 146 orang 

5 S2 68 orang 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Sidrap  
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Tabel 3 

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama di Kabupaten 

Sidrap 

Kecamatan Islam Kristen Hindu/ 

Tolotang 

Budha Jumlah 

Panca Lautang 20.766 44 57 2 20.868 

Tellu Limpoe 17.065 63 10.154 5 27.287 

Wattang Pulu 28.873 181 6.813 38 35.905 

Baranti 36.670 105 239 - 37.014 

Panca Rijang 33.732 66 36 2 33.836 

Kulo 14.374 43 5 - 14.422 

Maritengngae 55.607 479 1.786 3 57.875 

Wattang Sidenreng 16.742 89 3579 1 20.393 

Pitu Riawa 29.019 37 2.117 - 31.173 

Dua Pitue 32.744 20 1.635 4 34.403 

Pitu Riase 24.887 46 278 - 25.211 

Jumlah / Total 310.468 1.173 26.699 55 338.388 

Sumber : Badan Statistik Kabupaten Sidrap/ sidrapkab.bps.go.id 

 

1. Kehidupan sosial masyarakat Towani Tolotang  

Masyarakat Towani Tolotang adalah sekelompok manusia yang menganut 

suatu kepercayaan yang di namakan Towani Tolotang. Kepercayaan ini 

merupakan landasan dasar di dalam mengatur kehidupan sehari-hari, baik dalam 

hubungan sosial antara penganutnya maupun hubungan sosial dengan masyarakat 

lainnya yang bukan penganut masyarakat Towani Tolotang (penganut agama 

Islam). Masyarakat Towani Tolotang memiliki perasaan persatuan dan solidaritas 

yang sangat kuat, dan memiliki falsafah hidup, yaitu “mallilu sipakainge, rebba 
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sipatokkang, mali siparappe”, artinya memperingati antara satu dengan yang 

lainnya, dan senantiasa nasihat menasihati antara sesamanya serta bantu-

membantu atau saling tolong-menolong dalam segala hal.
61

 

2. Sejarah Keyakinan Tolotang. 

Towani Tolotang berasal dari kabupaten Wajo, di mana Towani itu adalah 

nama kampung di kabupaten Wajo  yaitu desa Wani dan Tolotang itu berasal dari 

kata „To‟ yang artinya batang atau „Tau‟ yang artinya orang, dan „Lotang‟ yang 

artinya selatan maksudnya sebelah selatan Amparita. Istilah ini semula dipakai 

oleh Raja Sidenreng Rappang sebagai panggilan terhadap orang-orang tersebut, 

tetapi kemudian menjadi nama aliran kepecayaan mereka. Nenek moyang 

masyarakat Towani Tolotang berasal dari Wani, sebuah desa dari wilayah 

Kabupaten Wajo.
62

 

Penganut Towani Tolotang mengakui dan mempecayai adanya Tuhan 

yang Maha Esa yang disebut Dewata SeuwaE, mereka juga percaya akan 

terjadinya hari kiamat yang akan mengantarkan manusia kepada kehidupan 

periode berikutnya di hari kemudian yang disebut Lino Paimeng. Di alam 

kemudian itulah terdapat Lipu Bonga sebagai tempat orang yang menaati perintah 

Dewata SeuwaE dan para Uwatta‟, mereka tidak mempunyai konsep tentang 

neraka. Adapun nasib yang akan menimpa mereka di hari kemudian itu berada di 

tangan Uwatta‟. Ajaran-ajaran itu menurut mereka, di beritahukan kepada 

manusia melalui wahyu yang di sampaikan kepada La Panaungi pendiri Towani 

Tolotang.  
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Bagi masyarakat Towani Tolotang kehidupan manusia saat ini adalah 

periode yang kedua. Manusia periode pertama telah musnah pada masa 

Sawerigading dan pengikutnya. Mereka percaya bahwa Sawerigading adalah cucu 

kedua dari PatotoE selaku pemilik alam raya ini. Menurut kepercayaan mereka, 

pada suatu hari PatotoE bangun dari tidurnya dan di ketahuinya bahwa ketiga 

pesuruhnya masing-masing Rukkelieng, Rumma Makkapong, dan Sagian Jung 

tidak ada di tempat. Tidak ada yang mengetahui kemana mereka pergi. Ketika 

mereka kembali ke istana PatotoE, mereka membawa berita bahwa ada bumi yang 

masih kosong sambil mengusulkan agar di tempat itu di tempatkan salah seoarng 

putra PatotoE. Usul itu dalam Lontara di sebut dengan Mula Olona Batara Guru 

yaitu Masselingi Aju Sengkena SiasentaE Mai Rikawa yang berarti suatu rencana 

penempatan manusia di dunia yang masih kosong.  

Setelah PatotoE membicarakan usul para pesuruhnya itu dengan istrinya 

yang bernama Datu Palinge dan seluruh pimpinan kayangan, PatotoE 

memutuskan untuk menurunkan anaknya yang bernama Batara Guru kebumi. 

Batara Guru inilah yang disebut Tomanurung yang berarti orang yang turun dari 

kayangan dan tinggal di bumi. Ia banyak mengalami kesulitan karena sendirian, 

maka kepada PatotoE ia meminta di turunkan seorang lagi kebumi, maka secara 

berangsur-angsur di turunkan lagi manusia untuk meramaikan bumi. Maka 

turunlah I Nyili Timo, putri dari Riseleang. Selanjutnya,  Batara Guru kawin 

dengan I Nyili Timo. Hasil dari perkawinannya tersebut membuahkan seorang 

putra, namanya Batara Lettu. Setelah Batara Lettu dewasa, ia kemudian 

dikawinkan dengan Datu Sengngeng, putri dari Leurumpesai. Hasil 
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perkawinannya melahirkan dua anak kembar, satu putra dan satu putri. Yang putra 

bernama Sawerigading sedangkan yang putri bernama I Tenriabeng. Tetapi hanya 

Sawerigading yang di akui sebagai manusia yang luar biasa, karena banyak 

memberikan ajaran kepahlawanan. 

Sawerigading kemudian kawin dengan I Cudai atau Datunna Cina, salah 

seorang putri Raja dari Cina. Hasil perkawinannya membuahkan seorang anak, 

yang bernama Lagaligo. Pada masa Sawerigading, negeri makin aman. Penduduk 

sangat tunduk pada perintahnya. Setelah Sawerigading meninggal, masyarakat 

tambah kacau. Terjadi pertengkaran dimana-mana hingga banyak menelan 

korban. 

Peristiwa tersebut membuat Dewata SeuwaE marah. Dewata SeuwaE 

lantas menyuruh semua manusia agar kembali ke asalnya, maka terjadilah dunia 

kosong. Setelah sekian lama dunia kosong, PatotoE kembali mengisi manusia di 

bumi ini sebagai generasi kedua. 

Wahyu dari Dewata selanjutnya di turunkan pada La Panaungi. La 

Panaungi kembali mendengar suara dari atas Kayangan : Berhentilah bekerja, 

terimalah ini yang saya katakan. Akulah DewataE, yang berkuasa segala-galanya. 

Aku akan memberikan keyakinan agar manusia selamat di dunia dan hari 

kemudian. Akulah Tuhanmu yang menciptakan dunia dan isinya. Keyakinan yang 

harus kamu anut adalah Towani. Tetapi sebelum kuberikan wahyu, bersihkanlah 

dirimu. 

Setelah wahyu ini di terima, sebarkanlah pada anak cucumu. Suara itu 

turun tiga kali berturut-turut. Untuk membuktikan keyakinan yang diberikan itu, 
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DewataE kemudian membawa La Panaungi ke tanah tujuh lapis dan ke langit 

tujuh lapis untuk menyaksikan kekuasaan DewataE pada dua tempat, yakni Lipu 

Bonga, yang merupakan tempat bagi orang-orang yang mengikuti perintah 

DewataE menurut ajaran Towani, juga tempat orang-orang yang melanggar 

keyakinan Towani. Ajaran yang diterima oleh La Panaungi ini kemudian 

disebarkan pada penduduk, hingga banyak pengikutnya.
63

 

Masuknya Towani Tolotang Pada awal abad ke-17, Raja Wajo Petta 

Matoa secara resmi memeluk agama Islam atas usaha dan setelah berdialog 

dengan Datuk Ribandang. Baginda Raja pun memerintahkan agar seluruh 

masyarakat juga memeluk Islam. Masyarakat pun mengikuti keinginan dari sang 

Raja, namun sekelompok kecil masyarakat yang bermukim di desa Wani menolak 

keinginan dari sang Raja tersebut, dan atas penolakan itu, Raja mengumumkan 

bahwa masyarakat yang menolak keinginan dari sang Raja harus meninggalkan 

kampung halaman dan mencari tempat tinggal diuar wilayah kerajaan Wajo. 

Selanjutnya masyarakat Wani berangkat meninggalkan desa Wani dibawah 

pimpinan I Lagaligo dan I Pabbere. I Lagaligo dan rombongannya menuju 

kedaerah Bacukiki, yang merupakan wilayah dari Kotamadya Pare-Pare dan 

meninggal dunia di sana. Sedangkan  I Pabbere beserta rombongannya berjalan 

kearah barat tanpa tujuan yang pasti. Setelah keluar dari wilayah kerajaan Wajo, 

melewati sungai Taccipi dan menyusuri pinggiran utara danau Sidenreng, 

berhentilah mereka di sebuah lembah persawahan di wilayah Amparita untuk 
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beristirahat, mereka berdiri melepaskan lelah di tempat itu, hingga saat ini lembah 

tersebut diberi nama Tettong yang berarti berdiri. 

Atas kedatangan pengungsi ini masyarakat Sidenreng yang melihat segera 

melaporkan kepada Raja Sidenreng yaitu Datu Lapatiroi gelar Addatuang VII. 

Dengan laporan tersebut, Raja Sidenreng segera menemui perwakilan dari 

masyarakat Towani.  Setelah mendengar kisah, tujuan serta maksud kedatangan 

mereka, maka Datu Lapatiroi (Raja Sidenreng) memperkenankan rombongan 

orang Wani tersebut untuk menetap di daerah Amparita dengan syarat-syarat yang 

dikenal sebagai perjanjian Ade‟ Mappurana Onrong Sidenreng, sebagai berikut : 

a. Ade‟ Mappure onroE 

b. Warialitutui 

c. Janji Ripiasseri 

d. Rapang Ripannennungngeng 

e. Agamae ritanre maberre 

Artinya : 

a. Adat Sidenreng tetap utuh dan harus di patuhi 

b. Keputusan harus di pelihara dengan baik 

c. Janji harus di tepati 

d. Suatu keputusan yang telah berlaku harus dilanjutkan 

e. Agama Islam harus dijalankan.
64

 

Syarat pertama sampai keempat di setujui oleh pimpinan masyarakat 

Towani kecuali pada syarat kelima hanya dua hal yang di terima yaitu dalam hal 
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pengurusan jenazah dan pernikahan, sedangkan syariat Islam lain seperti puasa, 

sholat, ibadah haji ditolak oleh pemimpin adat mereka pada saat itu.   

Setelah terjadi kesepakatan antara Raja Addattuang Sidenreng dengan 

pemimpin adat Towani, maka masyarakat Towani di arahkan untuk menempati 

daerah ±3 Km sebelah selatan dari Amparita. Di daerah tersebut sangat sulit untuk 

memperoleh air, sehingga tempat itu diberi nama Loka Pappang yang berarti 

susah dan lapar. Mereka lalu mengolah tanah di wilayah tersebut dengan baik, dan 

hasilnya pun baik. Wilayah tempat bermukim mereka menjadi wilayah yang 

subur. Nama Loka Pappang pun di ubah menjadi Perrinyameng dari kata “Perri” 

yang berarti susah dan “Nyameng” yang berarti senang. Dalam hal ini 

Perrinyameng diartikan setelah susah maka datanglah senang. Kemudian di 

tempat inilah I Pabbere meninggal dunia dan dimakamkan, dan makam I Pabbere 

ini pulalah yang kemudian menjadi pusat ziarah tahunan masyarakat Towani 

Tolotang.  

Setelah beberapa tahun mereka tinggal di daerah Perrinyameng, maka 

Addatuang Sidenreng menyerahkan persoalan Towani kepada Arung Amparita. 

Kemudian Arung Amparita memerintahkan masyarakat Towani untuk 

meninggalkan daerah Perrinyameng, dan tinggal didaerah perkampungan 

Amparita bersama penduduk asli hingga saat ini. Pemindahan tersebut oleh Arung 

Amparita di maksudkan agar masyarakat Towani sebagai pengungsi pada saat itu 

lebih cepat berbaur dengan masyarakat asli Amparita.
65
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3.  Budaya dan keyakinan masyarakat Towani Tolotang 

Kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat Towani Tolotang sangat 

beragam dan merupakan ciri khas tersendiri untuk komunitas masyarakat Towani 

Tolotang. Hal ini terus dilaksanakan karena berkaitan dengan keyakinan mereka, 

segala hal yang dilaksanakan di yakini sebagai cara untuk mendekatkan diri 

kepada Dewata SeuwaE. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakt 

Towani Tolotang, yaitu : 

a. Mappaenre Inanre 

Menurut arti katanya, Mappaenre Inanre berarti menaikkan nasi. 

Maksudnya, adalah ritual yang dilaksanakan dengan cara menyerahkan 

daun sirih dan nasi lengkap dengan lauk pauknya kerumah Uwatta‟ atau 

Uwa‟. Daun sirih dan sajian makanan adalah pasangan yang tidak bisa di 

pisahkan dalam suatu persembahan. Daun sirih adalah alat untuk 

memberitahukan kepada Dewata SeuwaE bahwa seseorang akan 

mempersembahkan sajian. Sajian makanan tanpa daun sirih maka di yakini 

tidak akan sampai kepada Dewata SeuwaE, begitupun sebaliknya daun 

sirih tanpa sajian makanan maka tidak akan diterima oleh Dewata 

SeuwaE. Bila sajian makanan telah diterima oleh Uwatta‟, dan dibacakan 

bacaan tertentu, masyarakat pun meninggalkan sajian makanan tersebut 

untuk dimakan oleh Uwatta‟ dan keluarganya. Daun sirih dan sebagian 

sajian makanan kemudian dikembalikan kepada masyarakat yang 

menyerahkan sebagai pertanda bahwa sajiannya telah diterima oleh 

Dewata SeuwaE. Bakul yang di pandang keramat ini tidak boleh diletakan 
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di sembarang tempat dan tidak boleh dipinjam atau diberikan dan tidak 

boleh diperjualbelikan. Tidak ada ketentuan berapa bakul yang harus 

diserahkan dalam ritual ini, akan tetapi semakin banyak maka di yakini 

pula bekalnya untuk hari kemudian semakin banyak.  

Ada empat macam Mappaenre Inanre, yaitu, Mappaenre Inanre 

pada waktu kelahiran, kematian, pernikahan, serta untuk hari kemudian. 

Apabila seorang bayi lahir, maka orang tuanya berkewajiban untuk 

Mappaenre Inanre kepada Uwatta‟ agar Uwatta‟ melaporkan kepada 

Dewata SeuwaE bahwa seorang anggota Towani telah lahir. Sedangkan 

dalam menjelang upacara pernikahan, keluarga masing - masing pihak 

mempelai pengantin akan melakukan Mappaenre Inanre sebagai laporan 

dan meminta restu kepada Dewata SeuwaE. Ketika seseorang meninggal 

dunia, Mappaenre Inanre juga harus dilakukan terlebih dahulu. 

Penyelenggaraan Mappaenre Inanre untuk hari kemudian oleh setiap 

penganut Towani Tolotang dilaksanakan setidaknya satu kali dalam satu 

tahun. Jika tidak melaksanakan Mappaenre Inanre pada tahun ini, maka 

menjadi hutang dan beban untuk tahun berikutnya.  

b. Tudang Sipulung  

Menurut arti katanya Tudang Sipulung ialah, tudang berarti duduk 

dan sipulung yang berarti kumpul. Sehingga tudang sipulung berarti duduk 

berkumpul. Maksudnya, adalah duduk berkumpul untuk melakukan ritual 

tertentu untuk meminta keselamatan bersama seperti meminta hujan 

karena kemarau yang panjang, atau ketika terjangkit penyakit menular. 
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Tudang Sipulung juga dilaksanakan untuk menyelesaikan setiap persoalan 

yang ada dalam masyarakat Towani Tolotang, misalnya untuk 

membicarakan hari untuk ritual, persoalan hukum, persoalan penentuan 

pilihan dan lain sebagainya.  

“Jika ada persoalan yang dihadapi oleh masyarakat para 
Uwatta‟ serta Uwa‟ akan melaksanakan Tudang Sipulung untuk 
membicarakan dan membuat keputusan tentang persoalan 
tersebut”. 

66
 

 
c. Sipulung 

Sipulung berbeda dengan kewajiban Tudang Sipulung, walaupun 

artinya sama yaitu berkumpul. Namun, maksud dari Sipulung yaitu 

berkumpul bersama satu tahun satu kali untuk melaksanakan ritual tertentu 

diatas kuburan I Pabbere di Perrinyameng. Kegiatan ini dilakukan 

biasanya setelah panen. Pelaksanaan ritual Sipulung harus dipimpin oleh 

Uwatta‟, karena dalam Sipulung juga ini menjadi kesempatan kepada 

Uwatta‟ untuk melaporkan kepada Dewata SeuwaE tentang jumlah 

Mappaenre Inanre yang diterimanya pada tahun tersebut. Dalam ritual 

Sipulung ini juga di tampilkan pertunjukan Massempe ( Seni bela diri 

dengan menggunakan kaki ), pertunjukan ini dilaksanakan setelah ritual 

selesai.  

Selain mengunjungi makam I Pabbere di Perrinyameng ini, 

masyarkat Towani Tolotang juga mempunyai makam keramat yang lain 

sebagai pusat ziarah bagi mereka dan untuk meminta keselamatan. Setiap 
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satu tahun sekali masyarakat mengunjungi makam I Lagalio di Bacukiki, 

kota Pare-Pare dan makam La Panaungi di Kabupaten Wajo.  

d. Ma‟bolo 

Selain ketiga makam yang menjadi tempat ziarah bagi masyarakat 

Towani Tolotang yaitu di Perrinyameng, Bacukiki dan Wajo, kegiatan 

mengunjungi makam yang lain juga di pandang erat berhubungan dengan 

keselamatan. Kegiatan ini di sebut Ma‟bolo. Apabila selesai musim panen, 

maka masyarakat Towani Tolotang mengunjungi pekuburan umum yang 

ada di kelurahan Amparita dengan membawa air dan sebotol minyak 

kelapa untuk disiramkan di atas nisan makam yang di kunjungi. Ma‟bolo 

juga dilaksanakan setelah melaksanakan pernikahan, sebagai permintaan 

restu kepada orang yang telah meninggal dunia. Makam yang di kunjungi 

adalah makam orang tua atau keluarga.  

e. Lontara 

Masyarakat Towani Tolotang memiliki kitab suci berupa lontara. 

Menurut isinya, kitab suci berisi empat judul besar, yaitu : 

1) Eula Elona Batara Guru, mossalingi ajusengkana SisaetaE marikana, 

yang berisi tentang rencana PatotoE untuk menempatkan Batara Guru 

di bumi yang kosong. 

2) Ritabbanna walenrengnge, yang berisi cerita tentang keistimewaan 

kayu welerengnge yang kemudian dibuat menjadi perahu untuk 

digunakan oleh Sawerigading. 
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3) Ta‟gilinna SinipatiE, yang menceritakan perubahan situasi dunia yang 

telah kembali kosong dan menempatkan kembali manusia di dunia. 

4) Appegenna Towani Tolotang, yang menerangkan tentang asal usul 

penganut kepercayaan Towani Tolotang. 

f. Pemmali 

Pemmali, yaitu larangan-larangan ringan yang hanya mempunyai 

sanksi di dunia dan lebih merupakan petunjuk kehidupan di dunia. 

Larangan - larangan itu ada yang berkaitan dengan waktu, arah, makanan, 

iklim, dan lain sebagainya.
67

   

B. Sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat Towani Tolotang di 

Kelurahan Amparita. 

Sistem nilai yang berkembang di kalangan masyarakat Towani Tolotang 

yang ada di kelurahan Amparita di cirikan oleh pengutamaan nilai-nilai adat yang 

dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang mereka, di mana tanggung 

jawab tersebut cenderung kepada peran Uwatta‟ atau pemimpin adat kepada 

kelompok masyarakat seperti halnya keluarga, teman / sahabat, atau anggota 

masyarakat Towani Tolotang.  

“Jadi masyarakat Towani Tolotang lebih di utamakan daripada tanggung 
jawab secara umum, yang artinya bahwa Uwatta‟, memiliki tanggung 
jawab atas kehidupan masyarakat Towani Tolotang itu sendiri. 
Sebaliknya, masyarakat biasa (To sama) di haruskan untuk setia kepada 
Uwatta‟.” 

68
  

 
Kesetiaan kepada Uwatta‟ tidak memandang bahwa masyarakat dan 

Uwatta‟ harus memiliki hubungan darah, tetapi walaupun tidak ada hubungan 
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apapun masyarakat di haruskan untuk setia kepada Uwatta‟ dan mengikuti 

perkataan dan keinginannya. 

Seperti halnya sistem Patron Klien dalam masyarakat Towani Totolang 

telah terjadi sejak zaman nenek moyang mereka. Sudah menjadi kebiasaan 

masyarakat untuk menyerahkan persoalan yang mereka hadapi kepada Uwatta‟, 

dimana Uwatta‟ di anggap sebagai pemimpin mereka sekaligus sebagai seseorang 

yang spesial yang dapat berkomunikasi dengan Dewata Suewa‟E, sehingga 

masyarakat menganggap bahwa Uwatta‟ sebagai perwujudan dari Dewata 

Seuwa‟E di dunia. Hal ini menjadikan apapun yang Uwatta‟ sampaikan harus 

dilaksanakan oleh masyarakat dengan menganggap bahwa perintah Uwatta‟ 

merupakan perintah dari Dewata Seuwa‟E. Sedangkan Uwatta‟ juga mempunyai 

kewajiban untuk melindungi masyarakat serta memberikan keputusan terhadap 

hal atau persoalan yang di hadapi oleh masyarakat. Dengan adanya 

ketergantungan seperti ini antara Uwatta‟ dan masyarakat, maka sejak zaman 

dahulu terjadi sistem Patron Klien yang saling membutuhkan diantara keduanya. 

Seperti pernyataan Bapak Rusli, salah satu informan dalam penelitian ini, yaitu : 

"Kami selalu berusaha menyesuaikan diri terhadap apa yang telah dilalui 
Uwatta‟, Sikap ini berdasar dari sejarah kami terdahulu yang menjadikan 
Uwatta‟ sebagai pedoman hidup." 

69
 

 
Hal tersebut juga sesuai dengan teori dalam sistem Patron Klien yang telah 

di jelaskan sebelumnya bahwa Patron Klien adalah suatu hubungan interaksi antar 

anggota masyarakat yang melibatkan persahabatan instrumental. Dimana Patron 

merupakan suatu strata yang lebih tinggi, baik itu dari segi kedudukan ekonomi, 

maupun sumber daya lain yang seakan memberikan segi keuntungan atau 
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perlindungan atau keduanya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya atau 

klien.
70

 

Hubungan antara masyarakat dan Uwatta‟ terjadi karena adanya kesetiaan 

masyarakat kepada Uwatta‟ yang cukup tinggi. Kesetiaan kepada Uwatta‟ tidak 

hanya diartikan sebagai tujuan dunia saja untuk mengikuti keinginan Uwatta‟ 

selaku pemimpin, akan tetapi di yakini dapat menjadi kebaikan untuk masyarakat 

di alam selanjutnya. Di mana masyarakat harus bertindak setaat mungkin kepada 

apa yang di inginkan oleh Uwatta‟ karena hal tersebut di yakini merupakan wujud 

keinginan dari Dewata Seuwa‟E. Selain mengikuti keinginan dari Uwatta‟ 

masyarakat juga meyakini bahwa dengan hidup bersama secara rukun dan damai 

serta tetap menjaga tradisi yang ada dari nenek moyang mereka merupakan 

sebuah pengabdian kepada Dewata Seuwa‟E. Seperti yang di kemukakan oleh 

salah satu informan yaitu Uwatta‟ Eja salah seorang pemimpin adat Masyarakat 

Towani Tolotang: 

" Kewajiban masyarakat adalah untuk mengikuti segala keinginan 
Uwatta‟ sebagai perwakilan Tuhan di dunia serta selalu hidup rukun, 
karena Tuhan ( Dewata Seuwa‟E ) tidak menyukai pertengkaran"

71
 

 

Dari pernyataan tersebut dapat di katakan bahwa dalam tradisi masyarakat 

Towani Tolotang masyarakat di tuntut untuk mengikuti segala keinginan Uwatta‟ 

karena bagi masyarakat Towani Tolotang Uwatta‟ di anggap sebagai perwujudan 

Tuhan. Mengikuti keinginan Uwatta‟ adalah sebuah kewajiban religius, bukan 
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hanya kepada Uwatta‟ saja, akan tetapi juga kepada Dewata Seuwa‟E. Hal 

tersebut menyebabkan masyarakat loyal kepada Uwatta‟.  

Uwatta‟ memiliki otoritas tinggi terhadap pelaksanaan baik berupa ritual, 

maupun kegiatan kemasyarakatan. Kegiatan pribadi dari masyarakat Towani 

Tolotang maupun kegiatan yang melibatkan banyak orang, haruslah mendapat 

restu dari Uwatta‟ atau Uwa‟. 

“Apapun yang dikatakan oleh Uwatta‟ maka masyarakat Towani Tolotang 
harus tunduk, walaupun masih terbuka ruang untuk dialog antara 
pemimpin adat dengan masyarakat Towani Tolotang (To  sama). 
Kepatuhan yang sangat dalam masyarakat Towani Tolotang kepada 
Uwatta‟ di tengah derasnya arus demokrasi sangat jelas terlihat pada 
masyarakat Bugis Tolotang ada kedamaian dan ketentraman dan tidak 
pernah terjadi konflik. Kalaupun ada konflik dalam komunitas Bugis 
Tolotang, maka semua penyelesaian diserahkan pada Uwatta‟ atau Uwa‟ 
mereka yang kemudian berakhir dengan damai.”

72
 

 
1. Stratifikasi sosial pada masyarakat Towani Tolotang 

Pada masyarakat Towani Tolotang status sosial dalam masyarakat sangat 

penting. Uwatta‟ sebagai tokoh masyarakat berada di status tertinggi dalam 

masyarakat yang memberi keputusan. Artinya, segala sesuatu di putuskan oleh 

Uwatta‟ itu sendiri, dan masyarakat biasa yang memiliki status bawah mengikuti 

semua keputusan yang di berikan Uwatta‟. Walaupun hal tersebut bersangkutan 

dengan urusan pribadi yang bersangkutan.  

Hal yang menonjol dalam pelapisan masyarakat Towani Tolotang yaitu 

berdasarkan faktor keturunan, hal tersebut yang menjadi penentu dalam 

pemberian gelar. Faktor keturunan menjadi faktor penentu pemberian gelar tidak 

terlepas dari sejarah Towani Tolotang itu sendiri yang menganggap bahwa 
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pemimpin mereka adalah keturunan dari Sawerigading atau La Pannaungi  yang 

bergelar Uwatta‟ atau Uwa‟ beserta keturunannya yang menduduki lapisan atas. 

Di kalangan Uwa‟ sendiri masih terdapat lapisan yang menempati 

kedudukan tertinggi dalam masyarakat, yaitu gelar Uwatta‟ yang menjadi 

pemimpin masyarakat Towani Tolotang.   

“Dalam pemberian gelar Uwatta‟ hanya diberikan kepada kerabat 
Uwatta‟ yang sebelumnya, misalnya saja Uwatta‟ telah meninggal dunia, 
maka yang berhak bergelar Uwatta‟ selanjutnya adalah kerabat dari 
Uwatta‟ yang meninggal tersebut. Baik itu anak, sepupu, saudara atau 
keponakan, selama mempunyai hubungan darah dengan Uwatta‟ yang 
meninggal. Pemberian gelar Uwatta‟  juga harus berdasarkan 
musyawarah dari seluruh anggota keluarga Uwatta‟ yang sebelumnya 
serta dengan penyetujuan dari yang bersangkutan yang di pilih jadi 
Uwatta‟.”

73
  

 
Dalam masyarakat Towani Tolotang sistem pelapisan dalam masyarakat 

tidak memperhatikan faktor ilmu pengetahuan, kekayaan ekonomi, serta posisi 

dalam pemerintahan, walaupun masyarakat To Sama mempunyai posisi atau 

jabatan yang tinggi dalam pemerintahan, berpendidikan yang tinggi atau keadaan 

ekonomi yang baik maka tetap tidak bisa memiliki gelar apapun dalam 

masyarakat Towani Tolotang serta tidak bisa memberi keputusan, namun bisa saja 

masyarakat yang menempati posisi tersebut tetap di hargai oleh masyarakat. 

Begitupun sebaliknya, walaupun Uwatta‟ serta keturunannya tidak berpendidikan 

tinggi, tidak mempunyai jabatan dalam pemerintahan tapi tetap akan di hargai, 

dihormati dan di mintai petunjuknya oleh masyarakat dalam hal apapun, karena 

garis keturunan yang ia miliki. 

Golongan Uwatta‟ akan tetap terus berusaha untuk mempertahankan 

kemurnian keturunan mereka untuk menjamin kelanjutan kekuasaannya. Uwatta‟ 
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menyadari bahwa latar belakang pemberian gelar Uwatta‟ adalah dari sejarah 

keberadaan masyarakat Towani Tolotang yang meletakkan nilai tertinggi pada 

keturunan La Pannaungi atau Sawerigading yang menurut masyarakat Towani 

Tolotang Sawerigading dapat berkomunikasi dengan Dewata Seuwa‟E.  

“Simbol yang berhubungan dengan lapisan masyarakat dalam 
masyarakat Towani Tolotang dapat dilihat pada proses upacara yang 
berkaitan dengan tradisi masyarakat, misalnya pada proses Mappaenre 
Inanre, masyarakat biasa akan berkunjung kerumah Uwatta‟ untuk 
memberikan sajian Mappaenre Inanre tersebut, sedangkan Uwatta‟ akan 
tetap dirumah mereka untuk menunggu masyarakat yang datang 
membawa sajian. Selain itu, lapisan pada masyarakat Towani Tolotang 
juga bisa dilihat dari jenis tiang penyangga rumah masyarakat. Dimana 
kebanyakan rumah dari masyarakat Towani Tolotang adalah rumah 
panggung, jadi yang mempunyai tiang segi empat menandakan bahwa 
pemilik rumah tersebut berasal dari kalangan To Sama atau masyarakat 
biasa, sedangkan untuk kalangan Uwatta‟ maka jenis tiang penyangga 
berbentuk bulat besar. Serta ukuran rumah Uwatta‟ akan lebih besar dari 
rumah masyarakat To Sama, dengan dua lantai pada ruang tamu atau 
disebut Tamping, sedangkan pada rumah masyarakat To‟Sama tidak di 
bolehkan adanya Tamping tersebut.”

74
  

 

2. Kepemimpinan Uwatta’ dalam masyarakat Towani Tolotang di 

kelurahan Amparita 

Kepemimpinan Uwatta‟ dalam masyarakat Towani Tolotang dikenal 

dengan pemimpin yang mengayomi, melindungi, serta menjadi tumpuan 

masyarakat Towani Tolotang didunia. Gaya kepemimpinan Uwatta‟ ini dikenal 

dengan gaya paternalistik. Gaya paternalistik yaitu kepemimpinan yang 

menunjukkan kecenderungan pengambilan keputusan sendiri dan berusaha 

menjualnya kepada bawahan, memperlakukan bawahannya sebagai orang yang 

belum dewasa, dan berorientasi terhadap penyelesaian tugas dan hubungan baik 

dengan bawahan. Dalam hal ini, Uwatta‟ menganggap masyarakat belum dewasa 

sehingga belum bisa memutuskan segala sesuatunya dengan sendiri. Hal tersebut 
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menjadikan Uwatta‟ campur tangan untuk memberi keputusan setiap masyarakat 

akan melakukan sesuatu. Hal tersebut juga sejalan dengan konsep pemimpin 

tradisional. Dimana pemimpin tradisional diartikan sebagai pola hubungan antara 

pemimpin tradisional dengan yang dipimpinnya yang dapat menimbulkan 

pengaruh yang lebih besar dari pihak pertama atau pemimpin tradisional terhadap 

pihak kedua atau yang dipimpinnya, dan sebaliknya pihak kedua tidak dapat 

menimbulkan pengaruh dengan efek yang sama kepada pihak pertama. Hal 

tersebut juga terjadi pada kempemimpinan Uwatta‟ pada masyarakat Towani 

Tolotang. Uwatta‟ lebih berpengaruh besar kepada masyarakat dari pada 

sebaliknya.  

Hal tersebut juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh salah satu 

informan, yaitu : 

" Kami menganggap Uwatta‟ sebagai pemimpin kami, yang dapat 
dijadikan sebagai pelindung, pengayom, serta menjadi tumpuan kami jika 
ada masalah, itulah yang menjadikan kami mengikuti apa yang dikatakan 
oleh Uwatta‟."

75
 

 
Dalam masyarakat Towani Tolotang kewajiban Uwatta‟ selaku pemimpin 

untuk mengayomi, melindungi, serta dijadikan tumpuan oleh masyarakat terjadi 

sejak zaman nenek moyang mereka. Dimana pada sejarah masyarakat Towani 

Tolotang yang ada dikabupaten Sidrap merupakan masyarakat yang datang dari 

Kabupaten Wajo. Sejak zaman tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat 

menyerahkan segalanya kepada pemimpin mereka. Dalam hal ini pemimpin 

mereka saat itu adalah I Pabbere. I Pabbere menjadi pemimpin masyarakat Wani 

untuk meninggalkan kerajaan Wajo pada saat itu. Sejak saat itu masyarakat sudah 
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terbiasa untuk menyerahkan segalanya kepada Uwatta‟ selaku pemimpin mereka. 

Sesuai dengan pernyataan salah satu informan, yaitu : 

" Kepatuhan kami kepada Uwatta‟ selaku pemimpin kami berdasar dari 
sejarah kami, yang sudah terbiasa untuk menyerahkan segala persoalan 
kepada pemimpin, dan itu terjadi sudah secara turun temurun dalam 
komunitas kami."

76
 

 
Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa kepatuhan yang 

terjadi serta kewajiban dari Uwatta‟ untuk melindungi masyarakat Towani 

Tolotang terjadi berdasarkan sejarah mereka yang secara turun temurun 

dipertahankan oleh masyarakat.  

Dalam suatu wilayah pun tidak bisa di pungkiri bahwa ada juga seseorang 

atau sebagian kecil masyarakat yang tidak sependapat / tidak setuju dengan sistem 

kepemimpinan yang di jalankan masyarakat Towani Tolotang, dalam Islam 

sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam serta Al-Qur‟an dan Hadist 

merupakan dosa besar apalagi menyembah selain Allah SWT. Seperti pernyataan 

salah satu informan : 

“Sebenarnya keyakinan Towani Tolotang ini ajaran nenek moyang 
terdahulu sebelum masuknya agama islam, tetapi karena keyakinan 
tersebut  sudah melekat dalam diri masyarakat Towani Tolotang dan telah 
terjadi secara turun-temurun jadi, sangat sulit masyarakat di berikan 
pemahaman tentang islam, kami juga selaku orang yang beragama islam 
dan mengetahui ajaran tentang islam Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi juga 
tidak setuju dengan hal tersebut dan menurut kami sudah bertentangan 
dan dosa besar menyembah selain Allah SWT. Tapi balik lagi, bahwa kita 
harus menghargai dan saling Toleransi antar manusia.”

77
 

 Di kelurahan Amparita, agama Islam merupakan minoritas di sana dan 

mayoritasnya adalah masyarakat Towani Tolotang , meski begitu mereka bisa 

berbaur dan menyesuaikan diri mereka masing-masing serta saling menjaga 
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Toleransi, masih banyak orang yang minim pengetahuan mengenai Islam bahkan 

mereka belum paham tentang ajaran Islam sama sekali.  

Ibnu khaldun salah satu tokoh yang mencetuskan konsep ashabiyah, yang 

umumnya dipahami sebagai espirt de corps, solidaitas atau kohesi sosial. Ibnu 

khaldun mengakui bahwa hubungan-hubungan antar warga harus dipertahankan 

dan untuk itu diperlukan penataan dan ketaatan pada aturan-aturan dan hukum-

hukum. Salah satu fungsi pikiran ialah memberi kesempatan kepada warga untuk 

memperoleh pengetahuan tentang apa yang harus dan apa yang baik dan buruk 

untuk mereka lakukan dalam interaksi sesama warga
78

 

C. Rekonstruksi budaya pada masyarakat Towani Tolotang 

Tidak bisa di pungkiri di era globalisasi sekarang ini di mana sebagian 

besar masyarakat Towani Tolotang sudah menjajah ke perguruan tinggi, peran  

Pengaruh modernisasi terhadap pertahanan budaya patrimonialisme yang dianut 

oleh masyarakat Towani Tolotang dengan para Uwatta‟ dan Uwa‟, masyarakat 

Towani Tolotang sangat menjunjung tinggi budaya yang dianut yang berasal dari 

nenek moyang mereka, akan tetapi mereka juga sangat terbuka dengan 

perkembangan zaman, seperti pernyataan salah satu informan yaitu: 

 “sebenarnya masyarakat Towani Tolotang itu sangat kental dengan 
kebudayaannya tetapi mereka juga tetap mengikuti perkembangan zaman, 
dan berbaur dengan masyarakat yang bukan dari kalangannya ( orang 
yang beragama Islam), bahkan tidak jarang maksyarakat towani tolotang 
ada yang mengikuti pendidikan sampai ke perguruan tinggi”

79
 

 
Pemimpin adat selaku Uwa‟ dan Uwatta‟ memberikan kesempatan kepada 

masyarakat Towani Tolotang untuk mengejar pendidikan sampai ke perguruan 
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tinggi, bahkan banyak pula masyarakat Towani Tolotang yang merantau, tetapi 

dalam mempertahankan kebudayaannya pemimpin adat selaku Uwa‟ dan Uwatta‟ 

melakukan berbagai hal agar  masyarakat Towani Tolotang  tidak terpengaruh 

oleh budaya yang baru saat ini dan tetap mengikuti perkembangan zaman 

sekarang. Seperti pernyataan Uwata‟ Eja : 

“kami selaku masyarakat Towani Tolotang membebaskan anak-anak kita 
untuk mengejar sampai ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, tetapi kita 
juga tidak membiarkan anak-anak kita terjerumus ke hal-hal yang tidak di 
inginkan, dan kita selalu mengadakan pertemuan dua kali sebulan di 
rumah saya, berkumpul semua mulai dari mahasiswa, PNS, polisi, buruh-
buruh pasar dan masyarakat Towani Tolotang lainnya yang ada di 
makassar berkumpul saling mengisi dan saling tukar pendapat tentang 
keyakinan kita”

80
 

 
Salah satu hal yang dilakukan agar budaya mereka tetap terjaga dan tidak 

di kontruksi oleh budaya lain yaitu dengan terus melakukan hubungan interaksi 

antara masyarakat Towani Tolotang, melakukan pertemuan secara langsung. Hal 

ini sesuai dengan teori kontruksi realitas sosial yang diungkapkan oleh Peter L. 

Berger dan Thomas Luckman  dengan melihat realitas sosial melalui proses 

dialektika pada tahapan internalisasi,  yaitu proses individu mengidentifikasi 

dirinya sendiri terhadap lembaga sosial di mana ia tinggal. Dengan itu 

internalisasi merupakan proses di mana seseorang akan menyerap kembali realitas 

objektif kedalam kesadaran, kemudian di bentuk sesuai dengan subjektivitasnya 

(pandangan, penilaian, konsep, dan aturan) yang di mana masyarakat Towani 

Tolotang tunduk dan patuh pada aturan yang telah di buat oleh pemimpin adat 

mereka dengan melihat berdasarkan pengalaman dari lingkungan mereka 
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terdahulu. Dengan aggapan tersebut masyarakat Towani Tolotang tidak dapat di 

kontruksi oleh budaya baru walaupun mereka berada di lingkungan yang berbeda. 

“ sejak kecil memang masyarakat Towani Tolowang di tanamkan paham-
paham tentang ajaran Towani Tolotang dari nenek moyang mereka 
terdahulu termasuk budaya. Dan ada istilah  bahasa bugis oleh 
masyarakat Towani Tolotang “ Namo mateppe‟ ko de‟ mitau” yang 
artinya biarpun kamu percaya dan yakin adanya tuhan tapi kamu tidak 
takut dengan-Nya juga akan sia-sia, maka jika kamu yakin dan percaya 
kamu juga harus takut dan tunduk terhadap Tuhanmu.“

81
 

 
Dari pernyataan tersebut maka masyarakat Towani Tolotang sangat 

mempertahankan kebudayaan mereka, dan menurut mereka hal tersebut di anggap 

sakral serta di yakini akan mendapatkan balasan di kemudian hari.  

Salah satu bukti bahwa masyarakat Towani Tolotang merekonstruksi 

budaya patrimonialisme yaitu pada saat kontestasi politik, di mana setiap 

pencalonan anggota legislatif  di kabupaten Sidrap dari kalangan Uwatta‟ dan 

Uwa‟ selalu mendapatkan kursi legislatif dengan kekuatan budaya 

patrimonialisme yang mereka jaga hingga saat ini. 

D. Pengaruh Budaya Patrimonialisme terhadap Loyalitas Masyarakat Towani 

Tolotang dalam pemilihan legislatif pada tahun 2019 di Kabupaten 

Sidenreng Rappang 

Budaya Patrimonialisme merupakan budaya politik di mana pemimpin 

atau penguasa mengatur masyarakat berdasarkan kewenangan tradisional, 

pemimpin juga menjalankan kepemimpinannya sesuai kehendak pribadi. 

Kehendak pemimpin berada di atas hukum dan kekuasaan hanya berada pada 

kerabatnya saja.
82

 Budaya Patrimonialisme tersebut terjadi pada komunitas 
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masyarakat Towani Tolotang yang ada di kabupaten Sidrap. Dimana Uwatta‟ 

selaku pemimpin adat masyarakat Towani Tolotang menjadi penguasa dalam 

segala hal. Kehendak dari Uwatta‟ menjadi keharusan bagi masyarakat Towani 

Tolotang. Hal ini merupakan salah satu ciri dari budaya Patrimonialisme.  

Budaya Patrimonialisme yang ada dalam masyarakat Towani Tolotang 

yang telah terjadi dari zaman dahulu menyebabkan timbulnya loyalitas dari 

masyarakat kepada Uwatta‟.  

Loyalitas masyarakat Towani Tolotang kepada Uwatta‟ selaku pemimpin 

adat di sebabkan karena adanya sistem Patron Klien yang berkembang dalam 

masyarakat. Dalam sistem Patron Klien tersebut terjadi hubungan antara Patron 

dan Klien secara vertikal. Artinya, masyarakat berada di bawah kepemimpinan 

Uwatta‟. Loyalitas ini juga muncul karena adanya paham yang di yakini oleh 

masyarakat Towani Tolotang, salah satunya yaitu kebersamaan, sehingga 

masyarakat semampu mungkin untuk menghindari adanya perpecahan, salah satu 

hal yang dapat mereka lakukan untuk menghindari perpecahan tersebut yaitu 

dengan mengikuti segala keinginan Uwatta‟ selaku pemimpin mereka. Seperti 

yang di kemukakan oleh salah satu informan, yaitu : 

" Hubungan antara Uwatta‟ dengan masyarakat itu terjadi secara 
vertikal, masyarakat betul-betul tunduk dengan apa yang di katakan oleh 
Uwatta‟, bahkan jika ada persoalan yang di hadapi oleh masyarakat, 
persoalan tanah misalnya diserahkan kepada Uwatta‟ bukan kepada 
pemerintah, karena masyarakat lebih mengikuti apa yang di katakan 
Uwatta‟ dari pada kami selaku pemerintah kelurahan."

83
 

Dari beberapa pernyataan informan tersebut dapat terlihat jelas bahwa 

kepatuhan masyarakat Towani Tolotang kepada Uwatta‟ selaku pemimpin di 
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karenakan oleh satu faktor dominan yaitu dari sejarah mereka, para pendahulu 

masyarakat Towani Tolotang senantiasa patuh kepada pemimpin, hal tersebut 

yang di pertahankan dan di yakini hingga saat ini.  

Loyalitas muncul di karenakan Uwatta‟ selaku pemimpin mengatur 

masyarakat dalam segala hal. Sehingga masyarakat merasa bahwa masyarakat 

membutuhkan Uwatta‟ dalam hidup didunia ini. Hal ini juga di sampaikan oleh 

salah satu informan dalam penelitian ini yaitu : 

"Uwatta‟ di mintai petunjuknya dalam segala hal, sehingga membuat 
masyarakat butuh Uwatta‟, siapa lagi yang akan dimintai petunjuknya jika 
bukan Uwatta‟ pemimpin kami."

84
 

  
Dengan adanya perasaan membutuhkan kepada Uwatta‟ tersebut membuat 

masyarakat patuh kepada apa yang di katakan oleh Uwatta‟. Di samping adanya 

perasaan membutuhkan, masyarakat juga beranggapan bahwa Uwatta‟ dapat 

menyelamatkan masyarakat di dunia juga di akhirat. Sehingga mereka percaya 

bahwa dengan mengikuti keinginan Uwatta‟ menjadi sebuah keharusan.  

Kepatuhan masyarakat kepada Uwatta‟ bukan hanya pada segi keyakinan 

atau pada segi sosial saja, akan tetapi juga pada pilihan politik. Pengambilan 

keputusan dalam masyarakat Towani Tolotang, dalam hal politik, Uwatta‟ akan 

melaksanakan Tudang Sipulung untuk membicarakan pilihan dalam sebuah 

kontestasi politik di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tudang Sipulung ini 

dilaksanakan oleh kalangan Uwatta‟ yang dihadiri oleh beberapa Uwa‟, hasil dari 

Tudang Sipulung tersebut yang kemudian disampaikan kepada masyarakat. Sesuai 

dengan salah satu pernyataan informan dalam penelitian ini, yaitu : 
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"Uwatta‟ akan melaksanakan Tudang sipulung untuk memusyawarahkan 
siapa yang akan dipilih pada saat pencoblosan, hasil dari Tudang 
Sipulung selanjutnya diinformasikan kepada masyarakat."

85
 

 
Dari pernyataan tersebut maka, Uwatta‟ menjadi salah satu aktor yang di 

perebutkan oleh kandidat, mengingat bahwa Uwatta‟ memiliki massa yang 

banyak dan merupakan aktor yang berpengaruh dan diikuti perintahnya oleh 

masyarakat Towani Tolotang. Begitupun yang terjadi bila salah satu dari Uwatta‟ 

atau kerabat dari Uwatta‟ mencalonkan diri sebagai kandidat dalam sebuah 

kontestasi politik. Masyarakat secara otomatis akan mendukung Uwatta‟ ataupun 

kerabatnya yang menjadi calon. Masyarakat beranggapan bahwa, lebih baik 

memilih bagian dari komunitas kita dari pada memilih orang lain. Hal ini di 

sampaikan oleh salah satu informan : 

" Dalam sebuah pemilihan yang terjadi, baik itu pemilihan legislatif, 
bupati atau bahkan gubernur sampai presiden, jika ada calon yang 
berasal dari kita (komunitas masyarakat Towani Tolotang) kenapa harus 
pilih yang lain, kita harus berusaha untuk memenangkannya, ada juga 
pesan dari Uwatta‟ Battoa‟E bahwa pilih yang tidak mengusik 
keberadaan kita, kepercayaan kita, dan tradisi kita di Kabupaten Sidrap 
ini, ikuti pilihan Uwatta‟."

86
 

 
Dengan anggapan masyarakat seperti itu, serta dengan adanya pesan dari 

Uwatta‟ Battoa‟E, yang sangat di yakini dan di anggap sakral oleh masyarakat, 

sehingga membuat masyarakat Towani Tolotang bersatu dalam hal pilihan politik. 

Selain itu, pesan dari Uwatta‟ Battoa‟E tersebut dapat di jadikan senjata oleh 

Uwatta‟ saat ini agar masyarakat tetap mengikuti pilihan politiknya.   

Pada pemilihan Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Sidrap misalnya, 

terdapat 2 orang Uwatta‟ yang mencalonkan diri sebagai calon, maka dengan 

pesan Uwatta‟ Battoa‟E agar masyarakat memilih yang tidak menganggu 
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keberadaan, kepercayaan serta tradisi mereka, secara otomatis jika masyarakat 

mampu memenangkan Uwatta‟ dalam pemilihan legislatif maka pesan dari 

Uwatta‟ Battoa‟E dapat terjadi karena Uwatta‟ yang terpilih jadi anggota legislatif 

tidak mungkin mengusik keberdaan dari keyakinan mereka sendiri.  

Kepatuhan masyarakat dalam hal pilihan politik kepada Uwatta‟ tesebut 

menjadi sebuah hal yang unik, hal ini di karenakan dengan mengingat bahwa 

masyarakat Towani Tolotang terbuka dengan perkembangan zaman saat ini, di 

mana segala informasi yang di butuhkan dapat secara mudah di peroleh, serta 

kualitas pendidikan masyarakat Towani Tolotang yang tidak berada pada titik 

memprihatinkan, serta tidak ada perbedaan dari segi pendidikan dengan 

masyarakat muslim yang ada di kabupaten Sidrap. Akan tetapi, masyarakat dapat 

terus menjaga Budaya Patrimonialisme ini yang secara otomatis berpengaruh 

kepada kepatuhan mereka kepada Uwatta‟, termasuk kepada pilihan politik 

masyarakat.  

E. Keberhasilan Pemimpin Adat menjadi Anggota Legislatif di Kabupaten 

Sidrap. 

Pemilihan legislatif di Kabupaten Sidenreng Rappang diselenggarakan 

pada tahun 2019 yang lalu. Pemilihan legislatif tersebut diikuti oleh 16 Partai 

Politik. Diantaranya, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan 

Sejahtera, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat 

Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Bulan 
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Bintang, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Perindo, Partai Berkarya, 

Partai Garuda,  dan Partai Solidaritas Indonesia.
87

 

Pada pemilihan legislatif tersebut terdapat dua calon dari masyarakat 

Towani Tolotang yang keduanya berasal dari partai Golkar, di antaranya dari 

Dapil I ( Kecamatan Panca Lautang, Tellu Limpoe, Wattang Pulu ) Edi Slamet ( 

Uwatta Eja ) dari Partai Golkar dan Dapil III ( Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riawa, 

Pitu Riase ) Paleppang M dari Partai Golkar. Hal tersebut tidak terlepas dari 

dukungan masyarakat Towani Tolotang. Selain itu masyatakat Towani Tolotang 

juga memiliki pemimpin adat yang di mana Uwatta‟ terkenal memiliki massa 

yang banyak, karena hal tersebut Uwatta‟ sering kali menjadi aktor rebutan dalam 

sebuah proses kontestasi politik yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang. 

Seperti yang di kemukakan oleh salah satu informan, yaitu: 

" Uwatta‟ menjadi aktor rebutan saat pemilihan caleg, bupati atau 
gubernur, karena Uwatta‟ terkenal memiliki massa yang banyak. Jika 
Uwatta‟ berkata warna kuning, maka semua masyarakat pengikutnya 
pasti memilih warna kuning, begitupun dengan warna merah, biru, dan 
lain sebagainya."

88
 

Hal yang sama juga terjadi bila salah satu dari Uwatta‟ atau keturunannya 

mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Secara otomatis masyarakat Towani 

Tolotang akan memilih sesamanya. Hal ini di kemukakan oleh salah satu 

informan, bahwa : 

"Akan lebih baik jika kita memilih orang yang berasal dari kita, apalagi 
jika orang tersebut merupakan pemimpin kita."

89
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Dengan adanya anggapan masyarakat seperti itu, maka tidak bisa di 

pungkiri bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terpilihnya 2 orang anggota 

legislatif dari masyarakat Towani Tolotang adalah karena mayoritas masyarakat 

yang ada di dapil Uwatta‟ yang terpilih adalah dari kalangan masyarakat Towani 

Tolotang. Dengan mengingat bahwa mayoritas masyarakat Towani Tolotang di 

Kabupaten Sidenreng Rappang menempati beberapa kecamatan, seperti 

Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Wattang Pulu, serta kecamatan Pitu Riawa. 

Ketiga kecamatan tersebut merupakan mayoritas masyarakat Towani Tolotang 

tinggal di sana. Adapun data perolehan suara dari kedua calon anggota legislatif 

yang berhasil menduduki kursi legislatif di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 4: 

Tabel hasil perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten 

Sidenreng Rappang Dapil I  

 

 ( Kecamatan Panca Lautang, Tellu Limpoe, Wattang Pulu) 

 

 

NO NAMA PARTAI NAMA CALON JUMLAH SUARA 

1 NASDEM 
RUSLAN 2275 

SAMSUMARLIN 1961 

2 DEMOKRAT SUDARMIN, S.H 2633 

3 GERINDRA MUH. RASYID RIDA BAKRI 2094 

4 GOLKAR B. EDY SLAMET 1770 

5 PKS H. AKHMAD 1379 

6 PDIP SUKCKHAR SYANDHIY, S.E 1657 

7 PERINDO SULAIMAN 803 

8 PPP SUPARDI SUYUTI 1192 
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Table 5: 

Tabel hasil perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang 

Dapil III ( Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase, Pitu Riawa) 

 

Data pada grafik tersebut merupakan jumlah suara yang di dapatkan oleh 

calon anggota legislatif yang berhasil menduduki kursi legislatif di kabupaten 

Sidrap periode 2019-2024, di mana pada data tersebut terdapat dua anggota 

DPRD dari kalangan masyarakat Towani Tolotang yaitu bapak B. Edy Slamet dan 

bapak Paleppang M.  Jumlah suara bapak B. Edy Slamet (Uwatta‟ Eja) dari Partai 

Golkar sebanyak 1770 suara pada Dapil I dan jumlah suara bapak Paleppang M 

dari partai Golkar sebanyak 1827 suara pada Dapil III. Hal tersebut dapat di 

buktikan bahwa masyarakat Towani Tolotang, memiliki loyalitas dan rasa 
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persatuan dan kebersamaan masyarakat Towani Tolotang yang besar kepada 

Uwatta‟ serta kepada sesama masyarakat Towani Tolotang. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Masyarakaat Towani Tolotang sangat terbuka dengan perkembangan 

zaman, di era globalisasi sekarang ini di mana sebagian besar masyarakat 

Towani Tolotang sudah menempuh ke perguruan tinggi dan bahkan 

banyak  yang merantau, tetapi dalam mempertahankan kebudayaannya, 

pemimpin adat selaku Uwatta‟ memberikan pertahanan modernisasi 

terhadap masyarakatnya, di mana Uwatta‟ melakukan berbagai hal agar 

tidak terkontruksi oleh budaya yang lain dengan cara terus melakukan 

pertemuan dan mengajarkan paham-paham sejak kecil tentang keyakinan 

Towani Tolotang, serta adanya kebiasaan masyarakat Towani Tolotang 

yang menjunjung tinggi budaya yang dianut dari nenek moyang mereka.   

2. Budaya patrimonialisme ini bagian dari hubungan sistem patron-klien 

yang di jalankan pada zaman dahulu oleh nenek moyang dan telah terjadi 

secara turun-temurun yang mampu dipertahankan oleh masyarakat Towani 

Tolotang sampai saat ini sehingga melahirkan loyalitas dari masyarakat 

kepada pemimpin adatnya ( Uwatta‟ ). Sistem patron klien yang di cirikan 

sebagai sistem kebapakan yang di mana  Uwatta‟ di jadikan sebagai 

pemimpin dalam segala aspek kehidupan. Sehingga masyarakat loyal dan 
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mengikuti serta mematuhi segala yang di perintahkan oleh Uwatta‟. Hal 

tersebut berkenaan dengan pandangan mistisisme yang telah tertanam 

dalam diri masyarakat Towani Tolotang yang menganggap bahwa Uwatta‟ 

adalah perwujudan dari Tuhan yaitu Dewata SeuwaE di muka bumi ini. 

Dengan anggapan tersebut menyebabkan masyarakat akan merasa bersalah 

dan berdosa kepada Tuhan jika tidak mengikuti keinginan atau petunjuk 

yang telah di tetapkan oleh Uwatta‟. Selain itu, bersikap loyal kepada 

Uwatta‟ di yakini sebagai suatu hal sakral yang harus ditaati. Di buktikan 

pada kontestasi politik yang diikuti oleh kalangan masyarakat Towani 

Tolotang pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Sidrap di 

mana terdapat dua orang Uwatta‟ yang mencalonkan diri sebagai calon 

legislatif dan keduanya terpilih. Keberhasilan Uwatta‟ menjadi anggota 

legislatif tersebut merupakan salah satu bukti loyalitas masyarakat kepada 

Uwatta‟.  

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengemukakan 

implikasi penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Indonesia adalah negara demokrasi, di mana masyarakat diberikan 

kebabasan untuk menyalurkan aspirasi mereka. Sehingga masyarakat 

Towani Tolotang pada umumnya harus dapat menjadi pemilih yang 

cerdas, dengan mengingat bahwa masing-masing individu memiliki hak 

untuk memilih pemimpin yang di kehendaki, sesuai dengan hati nurani, 

tanpa mengikuti keinginan dari orang lain.  
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2. Seorang pemimpin adat harus mampu bersikap netral dalam sebuah 

kontestasi politik yang ada, karena pemimpin adat mempunyai massa yang 

banyak, sehingga pemimpin adat harus netral dan tidak memihak kepada 

siapapun serta menyerahkan pilihan tersebut kepada masing-masing 

masyarakat untuk menentukan.  

3. Komisi Pemilihan Umum Daerah selaku pihak penyelenggara pemilihan 

umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum yang ada di kabupaten 

Sidenreng Rappang, sebaiknya mengantisipasi budaya-budaya lokal yang 

ada di kabupaten Sidenreng Rappang terutama pada komunitas masyarakat 

Towani Tolotang, agar budaya yang ada di kalangan masyarakat tidak di 

jadikan sebagai sebuah hal yang dapat memobilisasi masyarakat dalam 

sebuah pilihan politik, hal ini sehubungan dengan mengingat bahwa 

pemimpin adat yang ada pada komunitas masyarakat Towani Tolotang 

mempunyai massa yang banyak serta keinginan dari pemimpin adat 

menjadi hal yang harus di ikuti oleh masyarakat. Sehingga dengan adanya 

budaya lokal tersebut tidak mencederai asas Luber ( Langsung, Umum, 

Bebas dan Rahasia ) dalam sistem kepemiluan yang ada di negara kita ini.  
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LAMPIRAN 

Dokumentasi Penelitian 

 

Pengambilan Data Perolehan Suara pada pemilihan umum anggota legislatif 

kabupaten sidrap di Kantor Bawaslu Sidrap 

 

Wawancara dengan Bapak B.Edy Slamet (Uwatta Eja) selaku Pemimpin Adat 

Masyarakat Towani Tolotanf serta Anggota DPRD Fraksi Golkar. 



 

89 
 

 

 

Wawancara dengan Ibu Uwa’ Tejo selaku Tokoh adat Towani Tolotang 

 

Wawancara dengan bapak Dahlan selaku Tokoh  Masyarakat Towani Tolotang dan 

sekaligus Kepala sekolah di salah satu sekolah yang ada di kelurahan Amparita 
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Wawancara dengan ibu Darma selaku masyarakat Towani Tolotang 

 

Wawancara dengan Bapak Sukardi selaku Sekretaris Kelurahan Amparita 
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Wawancara dengan Bapak Rusli selaku masyarakat Towani Tolotang 

 

Masyarakat Biasa Towani Tolotang yang duduk di Tamping rumah (lantai bawah) 

ketika berada di rumah Uwatta’ Eja. 
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 Kondisi dalam Rumah Uwatta’ Eja 
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 Rumah Uwatta’ Eja  

 

 Rumah Masyarakat Biasa Towani Tolotang 
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GLOSARIUM 

1. Uwatta‟ atau Uwa‟ sebutan untuk pemimpin adat masyarakat Towani 

Tolotang. Uwatta‟ merupakan tokoh sentral yang menempati posisi 

tertinggi dalam lapisan masyarakat Towani Tolotang. Sedangkan Uwa‟ 

berada satu tingkat dibawah Uwatta‟. 

2. To‟Sama sebutan untuk masyarakat biasa dalam masyarakat Towani 

Tolotang atau berada pada lapisan terbawah. 

3. Ajjoareng sebutan untuk seorang pemimpin dalam masyarakat Bugis 

Makassar.  

4. Joa sebutan untuk pengikut atau masyarakat dibawah Ajjoareng dalam 

masyarakat Bugis Makassar.  

5. Karaeng atau Arung yaitu keturunan Bangsawan dalam masyarakat Bugis 

Makassar.  

6. Dewata Seuwa‟E yaitu sebutan Tuhan oleh masyarakat Towani Tolotang. 

7. Nilai – nilai utama sikap pemimpin adat yang diyakini masyarakat dimiliki 

oleh Uwatta‟ yaitu : 

- Malempu-pi, atau harus bersikap jujur.  

- Amaccangeng, atau kepintaran.  

- Magetteng, atau taat atas aturan dan konsisten.  

- Awaraniang, atau keberanian.  

- Sittinajapi, atau kewajaran / kepantasan.  
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8. Istilah -istilah dalam tradisi dan kebudayaan masyarakat Towani Tolotang, 

yaitu : 

- Mappaenre Inanre, Menurut arti katanya, Mappaenre Inanre berarti 

menaikkan nasi. Maksudnya, adalah ritual yang dilaksanakan dengan 

cara menyerahkan daun sirih dan nasi lengkap dengan lauk pauknya 

kerumah Uwatta‟ atau Uwa‟. 

- Tudang Sipulung, kegiatan yang dilaksanakan masyarakat Towani 

Tolotang untuk melaksanakan musyawarah bagi kalangan Uwatta‟ 

atau kalangan Uwa‟ yang bertujuan untuk membuat keputusan untuk 

masyarakat banyak.  

- Sipulung, kegiatan atau ritual yang dilakukan oleh masyarakat Towani 

Tolotang setiap satu tahun satu kali diatas kuburan I Pabbere di 

Perrinyameng.  

- Ma‟bolo, kegiatan yang dilaksanakan untuk meminta keselamatan.  

- Lontara, kitab suci masyarakat Towani Tolotang 

- Pemmali, yaitu larangan – larangan yang dipercaya akan memberi 

sanksi di dunia.  
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