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ABSTRAK 

Nama : Chandra Aditya Kurniawan Basri 

NIM : 30600117169 

Judul : Buruh Tani dan Patronase Politik di Kelurahan Bonto Rita 

Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng pada pemilihan caleg 

DPRD Kabupaten Bantaeng Pada Tahun 2019 

Pokok masalah penelitian ini adalah untuk Mengetahui konsep patronase 

politik buruh tani di kelurahan Bonto Rita pada pemilihan caleg DPRD Kabupaten 

Bantaeng dan mengetahui dampak buruh tani sebagai klien jika menolak tawaran 

yang diberikan dari patronnya. 

Jenis penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif, data diolah dengan 

kebutuhan model yang digunakan. Adapun sumber data penelitian ini adalah 

Pemilik  Sawah (patron) dan Buruh Tani (klien). Selanjutnya, metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dokumentasi, 

dan penelusuran referensi, lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan 

dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ialah, teori patron 

klien, teori kekuasaan, dan teori partisipasi politik.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hubungan patron klien dalam 

pemilihan celeg DPRD Kabupaten Bantaeng ialah 1) Patron klien tumbuh dalam 

masyarakat kelurahan Bonto Rita yang mempunyai masalah sosial serta masalah 

ekonomi sesperti kurangnya sumber daya yang ada, hubungan kekuasaan yang 

terjadi antara pemilik sawah (patron) dan buruh tani (klien) saling membutuhkan 

dengan memberikan dukungan suara kepada calon yang diarahkan oleh pemilik 

sawah. maka, bentuk kekuasaan yang terbangun adalah hubungan jasa balas jasa 

yang dapat memperoleh keuntungan dari adanya pertukaran kepentingan yang 

dilakukan kedua pihak. 2) Dampak buruh tani sebagai klien jika menolak tawaran 

yang diberikan patronnya Jika buruh tani menolak tawaran patronnya, patron 

tersebut akan memutuskan hubungannya dengan buruh tani. Akibatnya, buruh tani 

yang menolak tawaran tersebut dapat kehilangan pekerjaan dan sumber 

penghasilannya dan klien sangat bergantung pada patronnya sehingga terjadi 

ketergantungan ekonomi.. Sehingga buruh tani hanya memilih calon berdasarkan 

arahan patronnya karena buruh tani ini terikat hubungan patronase dimana buruh 

tani ini juga sangat bergantung terhadap pemilik sawah (patron) dalam hal 

membajak sawah karena sudah menjadi pekerjaan utamanya untuk memenuhi 

kehidupan sehari-harinya akan tetapi didalam hubungan ini bertentangan dengan 

nilai demokrasi. tapi apapun itu yang menjadi pilihannya akan berdampak dengan 

kehidupannya. 
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Implikasi dari penelitian ini adalah pendidikan politik yang berkelanjutan 

utamanya dilakukan oleh pihak pihak terkait baik dari jajaran pemerintahan, tokoh 

masyarakat dan pihak terkait lainnya guna menciptakan proses politik sesuai 

dengan sistem politik yang ideal. Melihat hak pilih buruh tani atau klien di 

kelurahan Bonto Rita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dibatasi oleh 

pemilik sawah ( patron ) karena adanya hubungan kerja sama dan pemerintah 

seharusnya memperhatikan fenomena – fenomena yang terjadi pada masyarakat 

terutama mengenai hak pilih buruh tani yang berdampak pada sistem demokrasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Patron-klien adalah ikatan pertukaran diantara dua pihak berbeda yang 

mampu digambarkan selaku persahabatan spesial seseorang dengan strata 

sosial tinggi (patron) menggunakan pengaruhnya dan sumber dayanya untuk 

melindungi, dan memberikan manfaat pada mereka yang berstatus sosial 

lebih rendah (klien). Kemudian sebagai imbalannya, klien membalasnya 

dengan bantuan dalam bentuk pelayanan umum, termasuk layanan pribadi 

teruntuk pantronnya. Selaku bentuk pertukaran yang terdesentralisasi, barang 

serta jasa yang ditukar antara keduanya menggambarkan kebutuhan dan 

sumber daya masing-masing individu. 

Kata “patron” berasal dari bahasa spanyol yang memiliki arti 

“seseorang dengan kekuasaan (power), status, otoritas dan pengaruh”.1 Dan 

“klien” mengacu pada “bawahan” atau orang yang diperintahkan. Berikutnya, 

pola hubungan pada patron klien merupakan persekutuan dua kelompok 

masyarakat atau individu yang tidak setara dalam status, kekuasaan, dan 

pendapatan, hal tersebut membuat klien berada pada posisi yang lebih 

dibawah (inferior), dan patron pada posisi yang lebih tinggi (superior). 

Patron juga merupakan seseorang yang dapat membantu kliennya.2 Pola 

                                                             
1Sunyoto Usman. Sosiologi; Sejarah, Teori dan Metodologi. (Cet ke-1;Yogyakarta: Center 

for Indonesian Research and Development, 2004),  hal 45................................... 
2James C. Scott, Moral ekonomi petani, (Cet ke-2 Jakarta: LP3S, 1983), h. 41.Juga dalam: 

David Jarry and Julia Jary, Dictionary of sociology, (London: Harper-Collins Publishers, 1991), 

hal.458....................................................... 
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hubungan ini juga dikenal sebagai hubungan bapak-anak, dimana bapak 

menghimpun kekuasaan dan pengaruhnya dengan membentuk sebuah 

keluarga besar atau (extended family). Setelahnya, sang bapak bersiap untuk 

menyebarkan tanggung jawabnya dan membangun relasi terhadap 

bawahannya tersebut secara personal, non-ideologis dan sebagian besar non-

politis. 

Berikutnya, klien memberikan balasan berupa dukungan terhadap 

patron. Hubungan patron-klien sudah berlangsung cukup lama. Palras juga 

mengungkapkan pandangannya yang hampir serupa, bahwa hubungan 

patron-klien merupakan hubungan yang tidak setara, yang dibangun semata-

mata antar tokoh masyarakat dan sebagian pengikutnya.3 Selanjutnya, Palras 

mengatakan bahwa hubungan tersebut didasarkan pada jasa yang ditukarkan, 

dimana klien yang bergantung terhadap patron dibalas dengan diberikannya 

perlindungan kepada klien dari patronnya. 

Tujuan mendasar dari hubungan patron-klien pada klien ialah untuk 

memberikan jaminan sosial demi kelangsungan hidup dan ketentraman. 

Apabila hubungan yang menjadi dasar antara patron-klien ini merenggang 

sehingga menjadi tidak adil dan eksploitatif karena sudah tidak lagi 

memberikan jaminan keamanan sosial untuk kelangsungan hidup, maka klien 

akan melakukan pertimbangan hubungan yang ada dengan patron yang 

kemudian terjadi legitimasi yang merupakan bukan fungsi linear dari neraca 

pertukaran itu. 

                                                             
3Christian Pelras. Hubungan Patron-klien Dalam Masyarakat Bugis Makassar.1971  
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Seorang ahli yang bernama Wertheim, menyatakan bahwa adanya 

terdapat stratifikasi nyata dalam masyarakat yang merupakan situasi yang 

bisa mendorong tumbuhnya relasi patron-klien. Dia melihat kenyataan ini 

pada masyarakat aristokrasi. Namun Boissevain justru berpendapat bahwa 

pandangan semacam inilah yang kemudian menghambat pemahaman kita 

mengenai ikatan patron-klien, sebab pandangan ini membawa kita pada 

anggapan bahwa gejala tersebut merupakan hubungan antara superior dengan 

inferior, hal mana menurut Boissevain tidak selamanya terjadi. Perbedaan 

antara patron dan klien adalah perbedaan pada pemilikan sumber-sumber 

daya, yang  berarti juga perbedaan kekuasaan. Akan tetapi hal ini tidak harus 

berarti bahwa disitu ada pelapisan sosial seperti yang dimaksud oleh 

Wertheim, kecuali jika pelapisan ini diterjemahkan sebagai stratifikasi dalam 

penguasaan sumber-sumber daya. 

 Kondisi lain menurut Wertheim yaitu apabila pemerintah atau 

pemimpin tidak mampu mempersiapkan jaminan hidup minimal atau 

kebutuhan hidup minimal bagi de grote agrarische massa atau massa petani. 

Pendapat ini juga tidak sepenuhnya tepat menurut hemat saya, karena dengan 

begitu kemudian kita menganggap bahwa gejala patronase hanya terdapat di 

daerah pertanian saja, padahal dari berbagai tulisan kita melihat bahwa relasi 

patron-klien tidak hanya muncul dalam masyarakat pertanian saja. Campbell 

menemukannya pada orang Sarakatsan yang mata pencahariannya adalah 

menggembala. Di samping itu pandangan ini juga berasumsi bahwa gejala 

patronase timbul karena kebutuhan minimal yang tidak terpenuhi saja, yang 
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dalam hal ini kurang lebih berarti materi atau tanah, sedang dalam kenyataan 

kita mendapatkan juga kehadiran gejala ini dalam situasi dimana terjadi 

ketidaklancaran komunikasi antara masyarakat desa atau suatu komunitas 

tertentu dengan dunia luar, sehingga jalur-jalur yang ada, yang sedikit 

jumlahnya, berhasil dikuasai oleh perantara (broker) yang sekaligus juga 

bertindak sebagai patron. 

Wertheim berpendapat bahwa bentuk hubungan patronase memiliki 

potensi untuk melibatkan eksploitasi yang jelas. Namun, karena hubungan ini 

bersifat pribadi, informal, dan cenderung paternalistis, kemungkinan besar 

untuk menghumanisasikannya. Disini Wertheim tampaknya tidak bisa 

melihat adanya perbedaan diantara hubungan yang eksploitatif pada 

hubungan patron-klien, dan dia memandang gejala ini dari kacamata peneliti. 

Dibalik sudut pandangan ini terselip suatu pemikiean bahwa klien-klien dari 

seorang patron tidak dapat melepaskan dirinya dari ikatan tersebut, atau 

mereka tidak mampu menghitung secara tepat jika apa yang telah dia berikan 

sudah melebihi dari apa yang telah diterima dari sang patron.  

Buruh tani seperti juga dengan tenaga kerja atau pekerja. Berdasarkan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buruh dimaknakan tenaga kerja 

kasar, dimana pekerja mayoritas memakai tenaganya agar menghasilkan 

upah. Buruh tani sebagian besar dipekerjakan oleh usaha milik perorangan 
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dan kemudian dibayar upah harian atau upah borongan sesuai dengan 

kesepakatan di antara mereka.4 

Buruh tani merupakan pekerja dalam menggarap sawah atau kebun 

pertanian. Buruh tani atau petani juga dianggap sebagai orang yang bekerja di 

ladang, sawah, atau lahan pertanian tanpa mengambil resiko terhadap hasil 

panen yang dengan tujuan memperoleh upah atau imbalan. Buruh tani dalam 

arti sebenarnya mendapat penghasilan dari melakukan pekerjaan dengan 

mendapatkan upah dari tuan tanah atau pemilik lahan maupun dengan cara 

bagi hasil. Buruh tani didasarkan pada keahliannya karena dalam membajak 

atau menggarap sawah membutuhkan keterampilan dari para buruh tani yang 

bekerja di ladang.5 

Menurut Husodo SY, buruh tani adalah orang yang bekerja pada bidang 

pertanian yang bekerja pada tuan tanah dengan mendapatkan upah atau sistem 

bagi hasil panen dengan mengolah tanah bertujuan untuk menanam dan 

memelihara tanaman seperti padi, jagung, buah-buahan dan lain-lain. 

Harapannya adalah  untuk memperoleh hasil tanaman yang dapat digunakan 

sendiri atau dijual kepada orang lain. 

Pengolahan sawah di daerah sulawesi selatan dapat dilaksanakan oleh 

pemiliknya sendiri ataupun diharapkan pada orang lain dengan sistem bagi 

hasil. Praktik penggarapan sawah melalui skema bagi hasil, yang dikenal 

sebagai terang, umumnya menjadi metode yang umum di daerah tersebut. 

                                                             
4http://kbbi.web.id/buruh-tani.html, Diakses pada tanggal 04/10/2021 Pukul 21.20 

Witazzzzzzzzzzzzzz 
5Patricia Suryani, Kontruksi Sosial Atas Buruh Tani Di Masyarakat Desa “Skripsi” 

(Surakarta:Jurusan Sosiologi, Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret 2012).  

hal. 2-4......................................................................................................... 
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Kesepakatan ini dapat dilakukan secara lisan atau dengan pengetahuan kepala 

kampung. Sistem tesang di Bone dan Parepare biasanya separo-separo, tetapi 

jika sawahnya kurang subur atau sulit diolah, atau sawah tersebut terletak di 

daerah pegunungan dimana orang masih perlu menjaganya dari gangguan 

ternak-ternak yang dilepas dengan bebas disana serta binatang-binatang liar, 

maka pemilik sawah akan mendapat 1/3 dari hasil panen, dan penggarap 2/3 

nya. Tesang yang kedua ini disebut tesang bagi 3 juga berlaku bilamana si 

pemilik tanah yang menyediakan kerbau serta bibit sedang penggarap sawah 

harus menanggung biaya-biaya lain seperti jaminan bagi penabur benih, 

pemindah bibit, dan upah bagi pemotong padi, yaitu 1 ikat padi untuk tiap 10 

ikat yang diperoleh. Tesang bagi 2 dilakukan jika si pemilik tanah membayar 

semua ongkos dan si penggarap tinggal mengelola tanah saja, dengan 

peralatan yang telah disediakan.6  

Selain dengan sistem bagi hasil, orang juga bisa mengharapkan sawah 

dengan cara menggadaikan. ini dilakukan terutama oleh pemilik sawah yang 

tinggal jauh dari sawahnya dan menghadapi kesulitan dalam mengawasinya 

atau mengawasi kejujuran si penggarap jika dia menggarapnya dengan cara 

tesang, Melalui cara menggadaikan ini resiko untuk mengalami kerugian bisa 

diperkecil. cara lainnya yaitu dengan cara menyewa sawah disebut sewai 

selama setahun atau lebih. Harga sewa bisa dibayar dalam bentuk uang 

                                                             
6Heddy Shri Ahimsa. Patron & Klien di Sulawesi  Selatan, Edisi terbaru (Yogyakarta : 

Kepel Press, 2007), hal. 57.  
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ataupun natura, dan sewa ini harus tetap dipenuhi walaupun panennya gagal 

sebagian atau seluruhnya.7 

Pemilihan Umum (pemilu), merupakan langkah awal pembentukan 

pemerintahan baru yang menjadi salah satu bentuk demokratisasi yang harus 

ada disetiap negara yang memegang sistem demokrasi. Pemilu pasti 

diperlukan setiap negara untuk menjunjung dan melestarikan demokrasi. Pada 

dasarnya, tidak ada yang namanya negara demokratis apabila tidak adanya 

hak pilih yang universal (pemilu). 

Melalui pemilu, semua pihak dapat mengakomodir apa yang mereka 

inginkan sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Selain itu, 

pemilu juga dapat dimaknai sebagai langkah awal untuk mewujudkan 

perkembangan demokrasi di Indonesia, dan menjadi tahapan pertumbuhan 

demokrasi. Pemilu merupakan bentuk dari demokrasi yang sejati karena 

kewenangan kembali sepenuhnya milik rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan 

untuk rakyat, sehingga pada akhirnya rakyat bebas memilih. Prinsip pemilu 

merupakan suatu bagian dari sebuah proses kehidupan politik khas negara 

demokrasi. Sebagai bagian dari sarana demokrasi, pemilu ditetapkan sebagai 

mekanisme untuk mencapai transfer kekuasaan politik yang adil, stabil, dan 

terinstitusionalisasi menurut konstitusi. Meskipun pemilihan dilakukan oleh 

semua warga negara yang secara hukum diwajibkan oleh Konstitusi. Setiap 

warga negara yang memenuhi syarat hak pilih dapat menggunakan hak 

pilihnya secara bebas dalam pemilihan parlemen. Mereka memiliki kebebasan 

                                                             
7 Heddy Shri Ahimsa. Patron & Klien di Sulawesi  Selatan, Edisi terbaru (Yogyakarta : 

Kepel Press, 2007), hal 58. 
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untuk menentukan calon pilihan mereka, dan dalam konteks pemilu, warga 

negara dapat menyatakan hak pilihnya, baik itu melalui hak memilih atau hak 

untuk tidak memilih. 

Pemilihan legislatif sudah seharusnya mendapat dukungan dari  seluruh 

rakyat Indonesia, hal tersebut merupakan upaya peningkatan dalam proses 

kualitas kehidupan demokrasi di tanah air. Fungsi pemilu tidak hanya terpaku 

pada pemilihan wakil rakyat atau pemimpin negara, namun pemilu sendiri 

pada hakikatnya mengandung informasi moral,sehingga rakyat dapat memilih 

wakil-wakil rakyat yang memiliki hati nurani dan memilihnya berdasarkan 

hati nurani pula. 

Proses pemilu memiliki dampak yang mendalam pada fungsi 

pemerintah atau rakyat yang diperintah. Sebagaimana diungkapkan Mahfud 

MD, setiap rangkaian hukum menjadi hasil keputusan politik, membuat 

hukum terlihat bagaikan kristalisasi dari pemikiran politik yang saling 

berinteraksi di antara para negarawan. Hal ini dapat berdampak buruk karena 

permainan kepentingan di antara elit politik dominan di dalam partainya 

masing – masing. Prioritasnya bukan lagi kepentingan rakyat, 

melainkan.keberlangsungan kepentingan dari segelintir elit politik atau 

partainya. 

Pemilihan yang menggunakan hak pilihnya ditentukan berdasarkan hati 

nurani dan pikiran jernih siapa tokoh yang berkualitas dan siapa yang 

memiliki kompetensi untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi. 

Partai politik, dengan semua strukturnya, memiliki peran dalam menyeleksi 
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calon yang akan diusung sesuai dengan kriteria internal partai. Pendidikan 

politik diberikan kepada anggota partai untuk mempersiapkan mereka agar 

siap dipilih dalam proses sirkulasi kepemimpinan, baik di dalam partai 

maupun di tingkat jabatan politik. 

Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika masyarakat salah dalam 

memilih orang, sehingga hukum dapat digunakan oleh elit politik yang 

berkuasa sebagai alat untuk memegang kekuasaan politik. Banyak orang 

menganggap dunia politik sebagai dunia “misteri” yang penuh dengan 

perebutan kekuasaan. Tempat bagi mereka yang berjuang untuk 

mendapatkan, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan. Tentu saja hal 

ini berdampak juga pada kandidat, yakni mereka yang tidak dapat 

berpartisipasi atau bersaing maka secara otomatis akan tersingkir dari 

persaingan politik. 

Pemilu dianggap sebagai simbol dan ukuran demokrasi. Meskipun hasil 

pemilihan umum mencerminkan partisipasi dan aspirasi masyarakat, terdapat 

kesadaran bahwa pemilu tidaklah menjadi satu-satunya ukuran dan perlu 

dilengkapi dengan kegiatan lain yang lebih berkelanjutan, seperti partisipasi 

politik.8 

Dalam pemilihan umum, para pemilih juga dikenal sebagai kontestan, 

dan para peserta pemilu membuat janji dan visi-misinya kepada mereka 

selama masa kampanye. Kampanye berlangsung pada waktu yang telah 

dijadwalkan sebelum hari pemungutan suara. Setelah selesai pemungutan 

                                                             
8 Miriam Budiardjo. Dasar-dasar ilmu politik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 

2010) hal.461.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
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suara, selanjutnya masuk ke proses penghitungan. Pemenang pemilihan 

dengan sistem pemilihan  pemenang yang sebelumnya sudah diidentifikasi 

serta didukung oleh peserta dan disosialisasikan kepada pemilih.  

Namun pada kenyataannya pemilihan legislatif seperti halnya pada 

relasi  patronase yang didalamnya terdapat rakyat Indonesia telah 

menghambat jalannya pemilu, pemenuhan tuntutan demokratisasi yang 

menjunjung kebebasan serta kesetaraan dalam masyarakat. Teori patron-

klien, ditemukan bahwa terdapat patronase yang kuat pada pemilihan 

legislatif. Pemilihan umum yang menggunakan praktek patronase sudah 

membelenggu warga meskipun sudah terselenggara dengan baik dan 

demokratis. Dukungan yang diberikan oleh rakyat harus berdasar pada sebuah 

kesadaran dan bukan pada ketertundukan sehingga tidak menyebabkan 

kontrol yang bersifat objektif terhadap urusan pemerintah. 

Patron-klien tumbuh dalam rakyat yang mempunyai masalah sosial, 

serta masalah ekonomi seperti kurangnya sumber daya  yang ada. Lapisan 

masyarakat terkhusus buruh tani di Kelurahan Bonto Rita, pola hubungan 

antara pemilik sawah (patron) dan buruh tani (klien), dengan cara memberi 

bantuan kepada klien dalam hal membajak sawah oleh patron agar 

memperoleh lapangan usaha. Klien menerima pemberian tersebut menjadi 

“utang budi”, menghormati dan berkomitmen membantu patron dengan jasa 

dan tenaga yang dimiliki. Hubungan sosial tersebut dipandang pada hubungan 

yang terjalin antara pemilik sawah menggunakan buruh tani yang kemampuan 

ekonominya terbatas. 
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Tujuan mendasar dari hubungan patron-klien sebenarnya adalah 

jaminan sosial penghidupan dan keamanan. Jika hubungan pertukaran yang 

mendasari model hubungan patron-klien memburuk karena tidak menawarkan 

jaminan sosial dasar untuk penghidupan dan keamanan, klien menganggap 

hubungan dengan patron tidak adil dan eksploitatif. Oleh karenanya, tidak 

heran jika terdapat tuntutan yang dilayangkan pihak klien kepada patronnya 

agar memenuhi kesepakatan sesuai peran serta fungsinya. Hubungan akan 

terjalin lama jika keduanya telah menemukan kesesuaian. 

Dalam uraian di atas dikatakan bahwa patronase memanifestasikan 

dirinya sebagai adanya hubungan yang tidak sederajat tetapi saling 

melengkapi. Di sisi lain, patron adalah orang yang memiliki kelebihan dalam 

hal pengaruh, status, dan kekayaan. Pada saat yang sama, klien datang untuk 

melengkapi sumber daya yang tidak dia miliki. Jadi hubungan ini didasarkan 

pada manfaat. Asumsi dasar dari konsep pemikiran menunjukkan bahwa 

suatu hubungan muncul ketika kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat 

dari hubungan yang mereka jalani. 

Nilai-nilai yang mendasari hubungan yang terjadi pada patron- klien 

adalah nilai-nilai yang kurang sinkron dengan menggunakan nilai demokrasi. 

Pada ikatan hubungan patron-klien baik patron juga klien setiap pihal tak 

diinginkan bersikap kritisi pada pihak lainnya. Dari salah satu pandangan 

primer yang menjadi dasar hubungan ini, yaitu “right or wrong my 

patron/leader” (pada pihak klien) dan “right or wrong my client/follower” 

(pada pihak patron). Seorang klien tidak bisa menyalahkan atau mencela 
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patronnya, namun mereka akan memberikan pembelaan sebisa mungkin, dan 

begitu sebaliknya. 

       Dalam menentukan wakil rakyat atau dikenal sebagai pemilihan anggota 

DPRD atau legislatif  yang dipilih secara langsung oleh masyarakat setempat. 

Dewan perwakilan rakyat daerah atau biasa dikenal dengan sebutan DPRD 

merupakan bentuk forum perwakilan rakyat daerah di Indonesia yang menjadi 

unsur penyelenggaraan pemda di kabupaten Bantaeng. Seorang wakil rakyat 

harus memiliki sifat pokok, yakni amanah, seperti yang terdapat dalam Al 

Quran yang berbunyi: 

ٰٓ أهَْلِهَا وَإذِاَ حَكَمْتمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أنَ  تِ إِلىََٰ نََٰ إنَِّ ٱللَّهَ يأَمُْرُكُمْ أنَ تؤَُدُّوا۟ ٱلْْمَََٰ

ا بصَِيرًا ا يعَِظُكُم بِهِٰۦٓ ۗ إنَِّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًًۢ  تحَْكُمُوا۟ بِٱلْعدَْلِ ۚ إنَِّ ٱللَّهَ نعِِمَّ

 Terjemahan: 

Sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha 

melihat, (QS. An-Nisa:58) 

 

       Menurut tafsir Quraish Shihab dari ayat diatas yaitu, sesungguhnya Allah 

memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menyalurkan segala amanat, 

baik itu dari-Nya atau dari pihak lain, dengan adil kepada yang berhak. 

Dalam pengambilan keputusan hukum, hendaknya tidak ada tindakan curang. 

Pesan Tuhan perlu dijaga dengan baik, karena merupakan petunjuk terbaik 

yang diberikan-Nya. Allah Maha Mendengar terhadap segala perkataan dan 
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Maha Melihat terhadap segala perbuatan. Allah mengetahui mereka yang 

setia dalam menjalankan amanat dan yang tidak, serta yang memutuskan 

hukum secara adil atau zalim, dan bagi setiap orang akan ada 

konsekuensinya. 

Kesabaran serta ketabahan juga menjadi dasar pertimbangan dalam 

memilih seseorang wakil rakyat. Sifat ini merupakan syarat utama wajib 

dimiliki dari seorang wakil rakyat. Pada Al-Quran dijelaskan bahwa para 

pemimpin memerankan dengan peran seorang yang mampu memegang 

kejujuran serta bisa dijadikan contoh bagi mereka yang ia pimpin. Seluruh 

pemimpin ini pula haruslah orang-orang yang penuh ketabahan. Seperti yang 

telah tertuang dalam Al Quran yang berbunyi:  

وةِ  لَٰ تِ وَاقَِامَ الصَّ ٰٓ اِلَيْهِمْ فعِْلَ الْخَيْرَٰ ةً يَّهْدوُْنَ بِامَْرِناَ وَاوَْحَيْناَ هُمْ اىَِٕمَّ وَجَعَلْنَٰ

بدِِيْنَ ۙ وةِۚ وَكَانوُْا لَناَ عَٰ كَٰ  وَاِيْتاَۤءَ الزَّ

Terjemahan:  

Dan kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang 

memberi petunjuk dengan perintah kami dan kami wahyukan kepada 

mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan shalat, dan menunaikan 

zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah (QS. Al-Anbiya:73) 

  

Menurut tafsir Quraish Shihab dari ayat tersebut, yaitu mereka juga 

kami menjadikan sebagai nabi yang membawa dan menunjuki manusia pada 

kebaikan melalui perintah kami. Hal itu setelah kami mengilhami mereka 

agar berbuat kebaikan, mengerjakan shalat, dan berzakat. Mereka pun patuh 

serta menerima dengan ikhlas kepada kami. 
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Maksud dari ayat di atas adalah untuk menentukan kriteria seorang 

pemimpin yang layak menjadi teladan bagi mereka yang ingin dijadikan 

teladan. Dengan kata lain, syarat terpenting yang harus dimiliki oleh seorang 

pemimpin atau wakil rakyat adalah bahwa ayat ini, yang dapat dijadikan 

acuan dalam mengatur tindakan politik, dimasukkan dalam karya tulis ilmiah 

sebagai pokok bahasan tentang kebenaran pemimpin. Baik untuk keuntungan 

pribadi maupun untuk kepentingan orang banyak. 

Saat ini, konsep dari patron-klien yang berperan sebagai aktor politik 

masyarakat di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai 

lokal telah berubah, namun masih mengakar kuat. Di sisi lain, pola hubungan 

patronase  ini dapat berdampak buruk karena sang patron terlalu dominan 

pada posisinya sehingga menghasilkan klien yang tidak kritis dan cerdas. Di 

sisi lain, kesepakatan politik yang dibuat di masa lalu untuk 

mengimplementasikan konsep patron-klien memiliki nilai positif. apabila 

patron (pemimpin) mengabaikan tugasnya sebagai seorang pemimpin, maka 

klien (warga/bawahan) berhak untuk menagih janji atau bahkan menghukum 

patron dengan berhenti menjadi pemimpin lagi. Ciri budaya politik yang 

masih ada di Sulawesi Selatan adalah budaya patronase. Hal ini terlihat, 

misalnya, dalam partisipasi politik masyarakat di bidang ini yang seringkali 

ditandai dengan mobilisasi pejabat (pemerintah atau legislatif) dan pemimpin 

informal (tokoh masyarakat, pendeta, keluarga kerajaan). 

Merujuk pada realitas yang terjadi pada Kelurahan Bonto Rita, 

Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, penulis memaparkan bahwasanya 
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masih kuatnya hubungan patronase pemilik sawah (patron) terhadap buruh 

tani (klien  )pada pemilihan calon legislatif DPRD Kabupaten Bantaeng pada 

tahun 2019 untuk mengarahkan hak suara buruh tani kepada calon yang 

didukungnya. Hal ini dikarenakan adanya keterikatan buruh tani terhadap 

pemilik sawah sehingga  mendominasikan dirinya di kurung waktu pemilihan 

caleg DPRD Kabupaten Bantaeng. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menganggap penting dan 

tertarik untuk menjadikan bahan penelitian, dengan judul “ Buruh tani dan 

Patronase Politik di kelurahan Bonto Rita Kecamatan Bissappu 

Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Caleg DPRD Kabupaten Bantaeng 

pada Tahun 2019 ” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan ap yang ada pada latar belakang dan yang telah dijelaskan 

diatas, maka disusunlah rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian 

ini, yaitu: 

1. Bagaimana konsep patronase politik buruh tani di Kelurahan Bonto Rita 

pada pemilihan DPRD Kabupaten Bantaeng? 

2. Bagaimana dampak buruh tani sebagai klien jika menolak tawaran yang 

diberikan patronnya? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Dalam penyusunan tugas akhir ini perlu adanya pembahasan yang 

terfokuskan sehingga permasalahan tidak melebar. penelitian ini berfokus 
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pada patronase politik di Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, 

Kabupaten Bantaeng. 

Untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran, serta 

untuk menyeimbangkan persepsi antara penulis dan pembaca, maka diberikan 

penjelasan sesuai dengan variabel dalam penelitian ini. Deskripsi fokus dari 

penelitian ini adalah objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pemilik sawah mengintervensi suara buruh tani di Kelurahan Bonto Rita, 

Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng pada pemilihan caleg DPRD 

Kabupaten Bantaeng pada tahun 2019. 

D. Kajian Pustaka 

Terdapat beberapa penelitian yang meneliti tentang konsep buruh tani 

ini. Berikut penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis, antara lain: 

1. Jurnal: “Patronase politik era reformasi: analisis pilkada di kabupaten 

takalar dan provinsi jambi” oleh Leo Agustina, Hasil kajian ini 

menunjukkan jikalau pemilu seringkali terkait erat dengan patronase 

politik. Seperti, pada sebuah kasus yang terjadi di Kabupaten Takalar dan 

Provinsi Jambi menggambarkan fakta tersebut. Mereka yang berbeda 

pendapat dengan penguasa terpilih secara definitif disingkirkan dari posisi 

mereka sebelumnya, sementara mereka yang memiliki pandangan pribadi 

yang sama dipromosikan. Ini mudah dipahami jika Anda memahami 

pengelompokan politik sebelum pemilihan parlemen. Calon presiden 

daerah yang mencalonkan diri selalu mencari klien berdasarkan 

kepentingannya dengan harapan mendapatkan dan memperoleh suara yang 
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banyak dari kliennya. Di sisi lain, klien mencari patron yang berpotensi 

memenangkan pemilihan presiden daerah untuk memanfaatkan interaksi 

ini. Sayangnya, tidak semua kandidat adalah pemenang. Kandidat 

pemenang pemilu merujuk pada nalar patronase politik dan kemudian 

mendistribusikan kembali kekuasaan kepada klien setia di posisi dan 

posisi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Akibatnya, reformasi politik 

gagal mewujudkan demokrasi sejati karena demokrasi adalah demokrasi 

yang beracun (poisoned democracy).9 

 Jurnal ini membahas reformasi politik Indonesia yang kurang 

membuat perubahan yang diinginkan. Perkara pilkada di Provinsi Jambi 

serta Takalar menunjukkan bentuk patronase politik pada birokrasi 

sehingga politik di taraf lokal gagal mendidik serta mematangkan 

konsolidasi demokrasi di indonesia. Jurnal ini mengklaim bahwa 

situasinya tidak lebih berasal dari kelanjutan apa yang disebut warisan 

politik dari era sebelumnya, ketidakdewasaan ini disebabkan oleh tarikan 

kepentingan ekonomi yang mendorong patronase politik. Akibatnya, 

reformasi politik Indonesia sulit untuk dibuahi demokrasi substansial 

karena timbul menjadi demokrasi beracun. 

2. Jurnal: ”Politik patronase di kecamatan Bontoa Kabupaten Maros”  

oleh Abdul Chalid. Hasil analisis naratif memperlihatkan bahwa Sekaya 

Maritim memang jadi modal politik patronase petahana. Program yang 

dikelola melalui aktor mediator (broker atau middleman) pada bentuk 

                                                             
9Leo Agustino, Patronase Politik Era Reformasi: Analisis pilkada di kabupaten Takalar 

dan provinsi jambi, (Jurnal Administrasi Publik vo.11, No.2, Oktober 2014), hlm.2-4.. 
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proyek pork barrel, serta berupa barang untuk kelompok (club goods) . 

Pemeran utama politik atau patron perantara adalah tokoh-tokoh yang 

memiliki pengaruh dalam masyarakat nelayan, misalnya ketua kelompok 

nelayan, jaringan pemerintahan birokrasi dan di tingkat dusun dan desa, 

desa dan jaringan partai politik dan kepercayaan. Mereka menciptakan 

hubungan patron-klien yang berfokus pada klien.10 

 Program sekaya maritim dimanfaatkan oleh pemerintah pusat 

kemudian digunakan dalam politik patronase jelang pilkada serentak 2015 

di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pola sebaran kepentingan politik yang menggunakan 

Sekaya Maritim dari masyarakat nelayan elit hingga kelas menengah 

Bontoa. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, bahan 

tertulis berupa dokumen, publikasi ilmiah dan literatur, serta wawancara 

pribadi dengan bantuan partisipan atau sumber informasi di lapangan. 

Informan dipilih dengan menggunakan teknik bola salju yang sesuai. Hasil 

analisis dianalisis secara deskriptif dan menunjukkan bahwa Sekaya 

Maritim memang menjadi modal politik patronase oleh petahana. 

Program-program tersebut disalurkan melalui tengkulak (broker atau 

middleman ) berupa proyek pork barrel maupun club goods. Mediator atau 

patron politik meliputi tokoh-tokoh yang mempengaruhi masyarakat 

nelayan seperti koordinator kelompok nelayan, pemikiran dan jaringan 

                                                             
10 Abdul Chalid, Politik Patronase di Kecamatan Bontoa Kabupaten Jeneponto,( Jurnal 

Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  vol.3, No.1, Januari 2017), hlm.1-4. 
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birokrasi pemerintah desa, serta jaringan partai politik dan kepercayaan 

yang saling terkait. berorientasi patron-klien. 

3. Skripsi: “Hubungan patron klien dalam pemilihan kepala desa tahun 

2015 di desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto” 

oleh Fadli ikhsan. Studi ini menunjukkan bahwa dinamika patron-klien 

memainkan peran penting dalam proses pemilihan kepala desa, terutama di 

Desa Kampala di mana sebagian besar tanah berada di bawah kendali 

pemilik tanah (patron). Para pemilik tanah memiliki otoritas untuk 

menentukan calon kepala desa yang akan dipilih, dan sebagai akibatnya, 

warga yang sebagian besar tinggal di atas tanah mereka diwajibkan untuk 

mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Situasi ini juga berdampak pada 

warga yang tinggal di luar tanah tuan tanah, sehingga mereka tidak 

berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala desa karena menganggapnya 

sebagai pengeluaran sumber daya yang sia-sia. Terbentuknya hubungan 

patron-klien yang erat sebagian besar disebabkan oleh pertukaran jasa 

yang terstruktur dengan baik, di mana tuan tanah berperan sebagai patron, 

yang memungkinkan penduduk untuk mendiami lahan tanpa beban 

keuangan. Namun, ada beberapa aspek yang perlu dicermati, terutama 

ketika proses demokrasi, mulai dari pemilihan presiden hingga pemilihan 

kepala desa, mengharuskan para klien untuk patuh pada arahan tuan 

tanah.11 

                                                             
11 Fadil Ichsan, Hubungan Patron klien dalam pemilihan kepala desa tahun 2015 di Desa 

Kampala kecamatan Arungkeke kabupaten Jeneponto, september 2017 
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 Skripsi ini membahas tentang relasi patron-klien dalam pemilihan 

kepala  desa  pada tahun 2015 di Desa Kampala, Kecamatan Arungkeke, 

Jeneponto, di mana tuan tanah, sebagai patron, membiarkan warganya 

tanpa sepeserpun, tetapi setiap partai demokrasi klien harus berpegang 

pada prinsip dan mengikuti tuan tanah sedangkan pada penelitian ini 

membahas pemilihan caleg DPRD Kabupaten Bantaeng  di tahun 2019, 

yang dimana pemilik sawah sebagai paton melakukan intervensi kepada 

buruh tani sebagai klien dalam pemilihan caleg tersebut. 

4. Skripsi: “Patronase politik dalam demokrasi lokal (analisis terhadap 

terpilihnya Hj Marniwati pada pilkades di desa jojjolo kecamatan 

Bulukumba Kabupaten Bulukumba)” oleh Muhammad Ramli. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan patron klien dalam pemilihan 

kepala desa Jojjolo sangat mempengaruhi kemenangan Hj. Marniwati. 

Mengenai bentuk patronase yang terjadi dalam konteks ekonomi dan 

politik. Hubungan ekonomi berarti bahwa tokoh masyarakat (patron) 

memiliki kekayaan dan keterampilan yang diperlukan untuk kehadiran 

mereka atas nama petani (klien). Akibatnya klien merasa didukung oleh 

tokoh masyarakat (patron), dalam hal ini klien membalas kebaikan atas 

bantuan yang diberikan kepadanya sehingga ia dapat mengabdikan dirinya 

untuk kepentingan patron. Sementara tokoh masyarakat (patron) berperan 

penting dalam hubungan politik di setiap pemilu, maka Hj. Marniwati bisa 

menghubungi patron untuk memenangkan pilkada. Pengaruh patronase 

terhadap partisipasi pemilih di desa Jojjolo yaitu:a) suara dikuasai pada 
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pemilihan pilkades, karena para tokoh masyarakat (patron) ikut serta 

dalam perebutan jabatan politik untuk mendukung Hj. Marniwati pada 

pemilihan kepala desa (pilkades) di desa Jojjolo, maka bentuk hubungan 

ini berupa balas jasa dari klien atas dasar bantuan yang diberikan kepada 

mereka. b) Banyaknya partisipan pemilih pada Pilkades karena masyarakat 

tani (klien) merasa berhutang budi membantu patron sehingga klien ikut 

serta dalam pemilihan Hj. Marniwati sebagai calon kepala desa di desa 

Jojjolo.12 

 Skripsi ini membahas tentang analisis terpilihnya H. Marniwati 

pada pemilihan kepala desa di Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, 

Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses 

pemilihan yang terjadi pada pilkades di Desa Jojolo guna memberikan 

pemahaman terhadap kepentingan politik tokoh masyarakat (patron). 

Sedangkan pada penelitian ini membahas pemilihan caleg DPRD 

Kabupaten Bantaeng pada tahun 2019 dimana tujuan penelitian ini salah 

satunya untuk mengetahui bagaimana dampak buruh tani menjadi klien 

jika menolak tawaran yang diberikan dari patronnya. 

5. Skripsi: “Pola hubungan tengkulak dengan petani (studi kasus 

hubungan patron klien pada masyarakat petani di Desa kampung 

Mesjid kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu)”oleh 

Muhammad Ramadhan. Hasil penelitian ini menjelaskan hubungan petani 

dengan  tengkulak yang terjadi berawal dari hubungan dagang antara 

                                                             
12 Muhammad Ramli, Patronase Politik dalam demokrasi lokal, agustus 2016. 
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pembeli dan penjual. Hubungan yang terjalin menjadi hubungan yang 

sangat kuat karena dilandasi saling membutuhkan dan menguntungkan.13 

 Skripsi ini menjelaskan mengenai hubungan yang terjalin antara 

petani dengan tengkulak bersumber dari hubungan dagang antara pembeli 

dan penjual. Dan dalam penelitian ini berawal dari hubungan antara 

pemilik sawah (patron) dan buruh tani (klien). 

6. Skripsi: “KARAENG, PILKADA, DAN POLITIK BURUH TANI 

(Studi Terhadap Politik Kooptasi karaeng terhadap hak pilih buruh 

tani pada pilkada serentak tahun 2015 di Desa Bontomacinna Kec. 

Gantarang Kab. Bulukumba)” oleh Yuliana. Hasilnya, hubungan 

kerjasama dalam konteks mata pencaharian dan politik (pemilu) selalu 

saling terkait. Kekuasaan Karaeng atas tanah pertanian menciptakan 

ketergantungan dimana buruh tani bekerja di ladangnya, sementara buruh 

tani membutuhkan pekerjaan untuk mencari nafkah. Hal ini menciptakan 

hubungan kooperatif (patron-klien) antara Karaeng dan buruh tani. Hak 

pilih buruh tani dibatasi oleh pemilik lahan pertanian yang memanfaatkan 

lahan pertanian sebagai sarana melobi buruh untuk mendapatkan hak pilih 

di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.14. 

 Skripsi ini membahas tentang bagaimana politik kooptasi karaeng 

mempengaruhi hak pilih buruh tani pada pilkada serentak tahun 2015 di 

Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. 

                                                             
13 Muhammad Romadhon, Pola Hubungan Tengkulak dengan Petani,( Skripsi Universitas 

Sumatera Utara, 2009), hal.45-47. 
14Yuliana, KARAENG, PILKADA, DAN.POLITIK BURUH TANI (Studi Terhadap 

Politik Kooptasi karaeng terhadap hak pilih buruh tani pada pilkada serentak tahun 2015 di Desa 

Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba).zzzzzzzzzzz 



 
 

23 
 

Sedangkan penelitian ini membahas bagaimana konsep patronase politik di 

kelurahan Bonto Rita pada pilkada DPRD kabupaten Bantaeng dan 

bagaimana dampaknya buruh tani sebagai klien jika menolak tawaran 

yang diberikan oleh patronnya. 

E. Tujuan dan Manfaat penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui konsep patronase politik buruh tani di kelurahan Bonto 

Rita pada pemilihan DPRD Kabupaten Bantaeng. 

b. Mengetahui dampak buruh tani sebagai klien jika menolak tawaran 

yang diberikan dari patronnya. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi ilmu pengetahuan: Dalam penelitian ini bisa menjadi sumber 

informasi yang mengacu pada pengembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang ilmu 

politik. 

b. Bagi pemerintah dan masyarakat : Sebagai bahan masukan bagi 

pemerintah daerah maupun masyarakat dalam mengevaluasi proses 

terjadinya pemilu agar menjadi lebih demokratis tanpa adanya 

intervensi dari pihak manapun. 

c. Bagi penulis : Dapat menambah dan memperluas wawasan serta 

pengetahuan terkait penulisan karya ilmiah skripsi yang menjadi 
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masalah yang diteliti, serta merupakan tugas akhir bagi peneliti untuk 

mendapatkan gelar sarjana ilmu politik. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Kajian Teori 

1. Teori Patron Klien 

 Istilah politik klan mengacu pada praktek politik yang dijalankan oleh 

keluarga untuk memperoleh kekuasaan. penggunaan istilah klan juga 

menggambarkan hal yang sama dengan penggunaan istilah oligarki politik 

dalam studi lain. Konsep klient politik berkaitan dengan jaringan informal 

dalam ranah ekonomi dan politik. Seperti yang dibahas dalam jurnal yang 

dirujuk berjudul "Politik Kooptasi Karaeng Terhadap Hak Pilih Buruh Tani 

pada Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Bulukumba," fokusnya adalah pada 

Karaeng, buruh tani, dan dinamika hubungan patron-klien. Hubungan antara 

Karaeng dan buruh tani dicirikan sebagai hubungan patron-klien, yang 

melibatkan interaksi dan pertukaran timbal balik. Dalam konteks ini, pemilik 

lahan dianggap menempati posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

penyewa lahan atau buruh tani. Hirarki ini membentuk struktur di mana 

hubungan timbal balik dan transaksi, yang ditandai dengan dinamika 

memberi dan menerima, melekat dalam hubungan patron-klien..15  

Istilah “patron” atau “patronage” dalam penggunaannya yang klasik 

dapat diterapkan, oleh karena pada tingkat terakhir tata- hubungan itu 

                                                             
15 Muhammad Saleh Tajuddin, Nurul Istiqamah, Fajar, “Klan Politik Keluarga Pacidda 

dalam Pilkades di Desa Katumbangan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar”, 

(Jurnal Faksi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, vol. 9, No. 1 2023), hal. 15-23.  
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difokuskan pada tanggung jawab pemilik tanah terhadap buruh tani dan 

keluarganya sebagai konsumen dan bukan pada satu transaksi ekonomis yang 

impersonal. Pihak yang mendapatkan keuntungan dari perjanjian ini biasanya 

lebih dari sekadar penyewa; sebaliknya, ia biasanya berstatus sebagai klien, 

yang terikat dengan tuan tanahnya melalui penghormatan pribadi dan rasa 

berhutang budi. Aspek-aspek dari hubungan patron-klien dapat diamati di 

banyak sistem penyewaan tradisional di Asia Tenggara, dengan manifestasi 

yang mungkin paling berbeda terjadi pada sistem hacienda pada akhir abad 

kesembilan belas di Filipina. 16 

Menurut James C. Scott, hubungan patron-klien adalah bentuk 

hubungan yang khas antara dua individu yang ditandai dengan persahabatan 

instrumental. Dalam dinamika ini, seseorang yang memiliki kedudukan 

sosial-ekonomi yang lebih tinggi, yang disebut sebagai patron, menggunakan 

pengaruh dan sumber daya mereka untuk menawarkan perlindungan atau 

keuntungan, atau keduanya, kepada individu dengan posisi sosial yang lebih 

rendah yang dikenal sebagai klien. Sebagai gantinya, klien membalas dengan 

menawarkan berbagai bentuk dukungan, seperti menyediakan dokumen 

penting, bantuan, dan bahkan layanan pribadi, membangun pertukaran timbal 

balik dalam hubungan tersebut.17 

Agar hubungan ini dapat berjalan dengan mulus, diperlukan adanya 

unsur-unsur tertentu di dalamnya. Unsur pertama adalah bahwa apa yang 

                                                             
16  James C.Scott,”Moral ekonomi petani pergolakan dan subsistensi di Asia Tenggara, 

(Jakarta:LP3ES),h 69 
17  Heddy Shri Ahimsa. Patron & Klien di Sulawesi  Selatan, Edisi terbaru (Yogyakarta : 

Kepel Press, 2007), hal.4. 
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diberikan oleh satu pihak adalah sesuatu yang berharga di mata pihak yang 

lain, entah pemberian itu berupa barang ataupun jasa, dan bisa berbagai 

ragam bentuknya. Dengan pemberian ini pihak penerima merasa mempunyai 

kewajiban untuk membalasnya, sehingga terjadi hubungan timbal-balik, yang 

merupakan unsur kedua dalam relasi patron-klien. Adanya unsur timbal-balik 

inilah, kata Scott, yang membedakannya dengan hubungan yang bersifat 

pemaksaan (coercion) atau hubungan karena adanya wewenang formal 

(formal authority). Selain itu hubungan patronase ini juga perlu didukung 

oleh norma-norma dalam masyarakat yang memungkinkan pihak yang lebih 

rendah kedudukannya (klien) melakukan penawaran, artinya bilamana salah 

satu pihak merasa bahwa pihak lain tidak memberi seperti yang 

diharapkannya, dia dapat menarik diri dari hubungan tersebut tanpa terkena 

sanksi sama sekali. 

Scott juga berpendapat bahwa relasi patron- klien ini bersifat sukarela. 

orang tidak perlu dipaksa untuk menjadi patron ataupun klien seseorang, 

seorang klien pun bisa memutuskan ikatan dengan patronnya jika dia merasa 

tidak adanya keseimbangan lagi dalam hubungan timbal balik mereka, artinya 

si klien merasa dirugikan, atau merasa dieksploitasi menurut istilah 

Wertheim. Seorang klien juga dapat menghitung dengan ukurannya sendiri 

sampai titik mana keseimbangan tersebut menjadi terlalu timpang 

Lebih jauh Scott juga mengemukakan bahwa hubungan patronase ini 

mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan hubungan sosial 

lain. Pertama, yaitu terdapatnya ketidaksamaan (inequality) dalam pertukaran, 
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kedua, adanya sifat tatap- muka (face-to-face character), dan ketiga adalah 

sifatnya yang luwes dan meluas (diffuse flexibility). Menguraikan ciri yang 

pertama Scott bilang bahwa di situ terdapat ketimpangan pertukaran. 

Pertukaran antara kedua mitra ditandai dengan ketidakseimbangan yang 

melekat, yang berasal dari variasi kekayaan, kekuasaan, dan status sosial. 

Dalam konteks ini, klien menjadi peserta dalam hubungan pertukaran yang 

tidak setara, tidak dapat sepenuhnya menyamai kontribusi patron. Klien tetap 

terikat pada patron melalui rasa hutang budi. 

Ketidaksetaraan ini muncul karena patron memiliki posisi yang 

memungkinkan mereka untuk menyediakan barang dan jasa yang penting 

bagi kelangsungan hidup klien dan keluarganya. Kewajiban klien untuk 

membalas budi berakar pada ketentuan ini, dan tetap ada selama pemberian 

tersebut masih memenuhi kebutuhan dasar mereka atau masih diperlukan.18 

Sifat tatap-muka relasi patronase menunjukkan bahwa sifat pribadi 

terdapat di dalamnya. Memang hubungan timbal-balik yang berjalan terus 

dengan lancar akan menimbulkan rasa simpati (affection) antar kedua belah 

pihak, yang selanjutnya membangkitkan rasa saling percaya dan rasa dekat. 

Dekatnya hubungan ini kadangkala diwujudkan dalam bentuk penggunaan 

istilah panggilan yang akrab bagi partnernya. Dengan adanya rasa saling 

percaya ini seorang klien dapat mengharapkan bahwa si patron akan 

membantunya jika dia mengalami kesulitan, jika dia memerlukan modal dan 

sebagainya. Sebaliknya si patron juga dapat mengharapkan dukungan dari 

                                                             
18Heddy Shri Ahimsa. 2007. Patron & Klien di Sulawesi  Selatan, Edisi terbaru 

(Yogyakarta : Kepel Press), hal 5. 
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klien apabila pada suatu saat dia memerlukannya. Dengan demikian 

walaupun hubungan ini bersifat instrumental, dimana kedua belah pihak 

memperhitungkan untung-rugi dari hubungan tersebut bagi mereka, namun 

ini tidak berarti bahwa relasi tersebut netral sama sekali. Unsur rasa masih 

terlibat juga di dalamnya. Adanya sifat tatap-muka dalam hubungan ini, serta 

terbatasnya sumber daya si patron, membuat jumlah hubungan yang dapat 

digiatkannya menjadi hubungan patronase lebih terbatas pula. 

Karakteristik terakhir adalah sifat hubungan yang mudah beradaptasi 

dan meluas. Seorang patron, misalnya, terhubung dengan kliennya tidak 

hanya melalui perjanjian sewa lahan, tetapi juga melalui berbagai ikatan 

seperti bertetangga, mantan teman sekolah, atau memiliki orang tua yang 

bersahabat. Cakupan bantuan yang diminta dari klien sangat luas, mencakup 

kegiatan seperti perbaikan rumah, pengolahan lahan, mengantar anak ke 

sekolah, dan keterlibatan dalam kampanye politik. 

Sebaliknya, klien menerima bantuan tidak hanya pada saat terjadi 

bencana, tetapi juga saat menghadapi tantangan dalam mengelola hal-hal 

tertentu, mengorganisir acara, dan memenuhi kebutuhan lainnya. Intinya, 

hubungan ini memiliki banyak manfaat bagi kedua belah pihak dan sekaligus 

berfungsi sebagai bentuk jaminan sosial. Oleh karena itu, hubungan ini 

memberikan ketenangan bagi mereka yang terlibat.19 

Istilah “patron” berasal dari bahasa latin pater yang berarti bapak, yang 

berubah dari pater menjadi patris dan patronis yang berarti mulia atau 

                                                             
19 Heddy Shri Ahimsa. 2007. Patron & Klien di Sulawesi  Selatan, Edisi terbaru 

(Yogyakarta : Kepel Press), hal 6 
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bangsawan, atau patricius yang berarti orang yang dianggap pelindung rakyat 

jelata yang menjadi pengikutnya. Sedangkan klien berasal dari kata client 

yang artinya pengikut. Mereka adalah orang-orang yang diperbudak 

kemudian dibebaskan dan bergantung pada pelindungnya, bahkan mereka 

menggunakan atau menganut paham dari sang patron.20 

Menurut Burke Patronase dapat didefinisikan sebagai sistem politik 

yang berlandaskan pada hubungan pribadi antara pihak-pihak yang tidak 

setara. antara pimpinan (patron) dan pengikutnya (klien). masing- masing 

pihak mempunyai sesuatu untuk ditawarkan. Klien menawarkan dukungan 

politik dan penghormatan kepada patron yang ditampilkan dalam berbagai 

bentuk simbolis (sikap kepatuhan, bahasa yang hormat, hadiah dan lain-lain). 

Di sisi lain patron menawarkan kebaikan, pekerjaan, dan perlindungan kepada 

kliennya.21 

Ciri-ciri hubungan patron-klien adalah sebagai berikut: 

1. Terjadi ketidakseimbangan status antara patron dan klien. 

2. Meskipun patron juga mengharapkan bantuan dari klien, posisi patron 

lebih diatas atau lebih tinggi dibandingkan posisi klien. 

3. Ketergantungan klien pada patron menimbulkan rasa hutang budi 

karena klien memperoleh barang yang dibutuhkannya dari patron. 

4. Utang budi Ini menciptakan hubungan ketergantungan. 

 Ada tiga jenis imbalan yang mampu diberikan klien kepada patronnya: 

                                                             
20 Ng.Philipus, M.S Dr. Nurul Aini. Sosiologi dan Politik (cet ke-4, Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada 2011), hal.41.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
21Musafir Pababbari. Islam dan politik lokal (Makassar. Padat Daya 2009), hal.38. 
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1. Klien mampu menyediakan jasa dengan tenaga kerja di ladang, sawah 

atau usaha lain. 

2. Klien mampu menyediakan hasil ladang untuk patronnya atau 

membantu pekerjaan rumah tangga. 

3. Sekalipun klien bersedia menjadi kaki tangan patronnya, mereka dapat 

dimanfaatkan oleh patronnya untuk kepentingan politik.22 

Hubungan antara teori patron-klien relevan dengan penelitian penulis, 

yaitu persoalan buruh tani dan patronase politik di kelurahan  Bonto Rita, 

Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng pada saat pemilihan calon anggota 

DPRD Kabupaten Bantaeng tahun 2019. Patron-klien terkait erat dengan 

campur intervensi pemilik sawah terhadap hak buruh tani, yang dibatasi 

karena alasan kerjasama antara patron (pemilik sawah) dan klien (buruh tani). 

Kerjasamanya yaitu hubungan dua timbal balik antara pemilik sawah dan 

buruh tani. Pemilik sawah membutuhkan petani untuk menggarap ladangnya 

sedangkan buruh tani membutuhkan pekerjaan untuk mencari nafkah. 

Sehingga timbal balik inilah yang mendorong pemilik sawah membatasi hak 

suara buruh petani. 

2. Teori Kekuasaan 

Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan atau 

mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk 

mengatasi perlawanan dari orang lain untuk mencapai tujuan, terutama 

dengan mempengaruhi perilaku orang lain. Kekuasaan politik adalah 

                                                             
22Ng. Philipus, M.S. Nurul Aini. Sosiologi dan politik (Cet ke-4; Jakarta:PT. Raja Grafindo 

Persada). hal 44................................................... 
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kemampuan individu atau kelompok untuk menggunakan sumber-sumber 

kekuasaan yang dapat mendukung sektor kekuasaannya untuk mencapai 

tujuan tertentu. Kekuasaan kemudian diartikan sebagai kemampuan seseorang 

atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku orang atau kelompok lain 

sesuai dengan kehendak pelaku.23 

Kekuasaan juga diartikan sebagai kemampuan seseorang atau 

sekelompok orang untuk mempengaruhi pihak lain untuk memenuhi 

keinginan mereka yang berkuasa. 

Dalam teori kekuasaan ini menggunakan teori Karl Marx dimana 

kekuasaan atau kewenangan yang sah merupakan legitimasi atau hak yang 

dasar suatu keyakinan untuk mempengaruhi orang lain dalam melakukan 

sesuatu. Sedangkan kekuasaan yang tidak sah adalah kemampuan dalam 

mengendalikan atau mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan dengan 

cara yang tidak sah atau secara paksa atau tidak memiliki legitimasi. Dari 

penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan konsep kekuasaan, 

kewenangan, dan paksaan sangat erat dimana kekuasaan itu sendiri bersifat 

netral, sedangkan kewenangan merupakan dimensi positif dari kekuasaan 

sebaliknya paksaan merupakan dimensi negatif dari kekuasaan.24Legitimasi 

pada dasarnya merupakan wujud penghormatan terhadap masyarakat dalam 

proses kekuasaan dan otoritas. Kewenangan yang baru dianggap sah apabila 

telah mendapatkan legitimasi. Legitimasi itu sendiri hanya dapat diberikan 

                                                             
23Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, (Jakarta:PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2008), hal.18   
24Prof. Dr. Damsar, Pengantar sosiologi politik (Cet ke-2, Prenada Media Group, 2012), 

hal.66. 
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oleh masyarakat, bukan seseorang yang memiliki kekuasaan. Dalam konteks 

ini sehingga dikatakan bahwa masyarakat mempunyai kedudukan yang 

penting dalam suatu proses politik. Jika kekuasaan terkait dengan penggunaan 

sumber-sumber yang mempengaruhi proses politik, kewenangan terkait 

dengan hak moral untuk memerintah, maka legitimasi adalah penerimaan dan 

pengakuan masyarakat terhadap hak memerintah, membuat, dan 

melaksanakan keputusan politik.25 

Singkatnya, relasi kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau 

kelompok untuk menggunakan sumber daya kekuasaan yang dapat membantu 

sektor kekuasaannya dalam mencapai tujuan tertentu. Sumber daya tersebut 

dapat berupa media massa, mahasiswa, tokoh masyarakat, elit politik, dan 

militer. hubungan kekuasaan adalah suatu bentuk hubungan sosial yang tidak 

setara karena di dalamnya terdapat unsur kekuasaan “pemimpin”, atau yang 

disebut Weber sebagai “pengawas yang mengandung perintah”. Dalam 

hubungan dengan unsur inilah hubungan kekuasaan menunjukkan hubungan 

antara apa yang oleh Leon Duguit disebut “pemerintah dan yang diperintah.26 

Berdasarkan pemikiran Max Weber membagi kewenangan dalam 3 

tipe, antara lain: 

1. Kewenangan tradisional, yaitu kewenangan yang didasarkan pada tradisi, 

adat istiadat, kekuatan masa lalu dan kebiasaan. Misalnya dalam 

masyarakat Minangkabau, seorang penghulu memiliki kewenangan 

                                                             
25 Prof. Dr. Muh. Irfan Idris dan Dra. Nila Sastrawati, M.Si. Sosiologi politik (Alauddin 

Press, 2010), hal.62 
26Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal.201 
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karena adat dan kebiasaan yang mengatur kepemimpinan dalam 

masyarakat. 

2. Kewenangan karismatik, yaitu kewenangan yang diperoleh seseorang 

karena terlihat memiliki sifat kepribadian individu yang luar biasa 

(extraordinary) dan terlihat memiliki kekuatan supernatural, insani 

(superhuman) dan pengecualian (exceptional). Contohnya Gandhi 

merupakan seorang pimpinan karismatik bagi bangsa India. Gandhi 

menganjurkan gerakan sosial, yaitu gerakan berdiri diatas kaki sendiri 

dengan memproduksi dan mengkonsumsi apa yang telah dihasilkan, 

untuk melawan kolonialisme Inggris melawan India. 

3. Kewenangan legal-rasional, yaitu kewenangan yang didasarkan pada 

ketaatan pada seperangkat aturan yang diatur secara formal dan 

impersonal. Misalnya, perintah bupati dipatuhi dan dihormati, dan 

kewenangannya berakhir ketika masa jabatannya berakhir.27 

Berbeda dengan pandangan Max Weber, Stephen K.Sanderson, dalam 

memahami konsep sebagai mekanisme politik. Sanderson membagi 

mekanisme politik menjadi tiga yaitu pengaruh, kekuasaan, dan kewenangan. 

a. Pengaruh adalah proses dimana perilaku dan keputusan seseorang atau 

saran dari seseorang atau kelompok akan diikuti oleh orang lain. 

Pengaruh juga merupakan proses informal dari kontrol sosial yang ketat 

yang dihasilkan dari interaksi sosial yang erat, terus menerus dan teratur 

serta mekanisme politik yang menonjol dalam masyarakat biasa. 

                                                             
27 Prof. Dr. Damsar, Pengantar sosiologi politik (cet ke-2; Jakarta: Prenada Media Group, 

2012), hal.69. 
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b. Kekuasaan sebagai kemampuan untuk mengontrol atau bahkan 

menantang perilaku orang lain. Yang membedakan konsep pengaruh 

adalah kemampuan untuk menekan perlawanan dan mencapai 

keinginan seseorang. 

c. Kewenangan adalah legitimasi suatu kepercayaan dalam mempengaruhi 

orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi kewenangan merupakan 

bentuk kekuasaan yang sah atau memiliki legitimasi.28 

Hubungan antara teori kekuasaan terkait dengan masalah yang dikaji 

penulis, yaitu buruh tani dan patronase politik di Kelurahan Bonto Rita,  

Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng pada tahun 2019, dimana 

kekuasaan yang dimiliki oleh pemilik sawah (patron) dapat mengintervensi 

hak suara buruh tani (klien) dalam pemilihan caleg DPRD Kabupaten 

Bantaeng, seperti Max Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan 

seseorang untuk memaksa orang lain bertindak sesuai keinginannya. 

3. Teori Partisipasi Politik 

Secara etimologis, kata konsep partisipasi berasal dari bahasa Inggris 

yaitu kata “part” yang berarti bagian. Jika “part” dikembangkan menjadi kata 

kerja, maka kata ini menjadi “to participate” yang berarti mengambil bagian. 

                                                             
28 Prof. Dr. Damsar, Pengantar sosiologi politik (Cet ke-2; Jakarta: Prenada Media Group, 

2012), hal.67. 
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Pengertian sederhana dari partisipasi politik adalah keterlibatan individu 

dalam berbagai bentuk kegiatan politik.29 

Jika pengertian partisipasi politik dipahami dengan menggabungkan 

dua konsep yaitu partisipasi dan politik, maka partisipasi politik dapat 

dijelaskan sebagai ikut serta dalam kegiatan yang berkaitan dengan kekuasaan 

(power), wewenang (authority), kehidupan bermasyarakat (public life), 

pemerintahan (government), negara (state), konflik dan penyelesaian konflik, 

Politik, Pengambilan Keputusan, dan Pembagian atau alokasi.30 

Dalam analisis politik modern, partisipasi politik merupakan topik yang 

penting dan baru-baru ini diteliti, terutama dalam kaitannya dengan negara 

berkembang. Pada awalnya penelitian tentang partisipasi politik terfokus pada 

partai politik sebagai aktor utama, namun seiring dengan perkembangan 

demokrasi, banyak bermunculan kelompok masyarakat yang berupaya 

mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan publik. Kelompok ini 

muncul pada era pasca industri yang disebut dengan gerakan sosial baru. 

Kelompok ini kecewa dengan kinerja partai politik, kelompok ini fokus pada 

isu-isu tertentu dengan harapan dapat mempengaruhi proses pengambilan 

keputusan secara lebih efektif atau melalui aksi langsung. 

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok yang secara 

aktif berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk mempengaruhi 

kebijakan pemerintah (public policy) dengan cara memilih pemimpin negara 

                                                             
29 Prof. Dr. Damsar, Pengantar sosiologi politik (Cet ke-2;jakarta: Prenada Media Group, 

2012), hal.177. 
 
30Prof. Dr. Damsar, Pengantar sosiologi politik, (Cet ke-2; Jakarta: Prana Media Group, 

2012), hal. 177. 
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secara langsung atau tidak langsung. Herbert Mcclosky mengungkapkan 

pandangan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan sukarela di mana warga  

negara berpartisipasi, secara langsung atau tidak langsung, dalam proses 

pemilihan penguasa dan pembuatan kebijakan publik.31  

Miriam Budiardjo, menjelaskan bahwa partisipasi politik dalam negara 

demokratis, konsep yang melandasi partisipasi politik adalah kedaulatan 

ditangan rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk 

menentukan tujuan dan masa depan masyarakat dan untuk menentukan orang-

orang yang akan memegang tampuk kekuasaan.32 

Konsep partisipasi politik dalam negara demokrasi diwujudkan melalui 

kegiatan bersama untuk menentukan maksud, tujuan dan masa depan 

masyarakat dengan menentukan siapa yang akan memegang tali 

kepemimpinan, berangkat dari pemahaman bahwa kedaulatan ada di tangan 

rakyat.  Dengan demikian, partisipasi politik merupakan manifestasi dari 

kekuatan politik rakyat yang mutlak. 

Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya 

dengan pemungutan suara atau cara lain, dipandu oleh keyakinan bahwa 

melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalurkan, atau 

setidaknya diperhatikan, melalui kegiatan bersama, dan dapat sedikit banyak 

mempengaruhi tindakan orang-orang yang berada di dalamnya dimana 

                                                             
31Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, (Jakarta:PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2008), hal. 367 
32Muh. Irfan Idris dan Nila Sastrawati. Sosiologi politik (Alauddin Press, 2010), hal.97 
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kekuasaan untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain, 

mereka percaya bahwa aktivitas mereka memiliki dampak politik.33 

Berdasarkan pemaparan diatas, partisipasi politik erat kaitannya dengan 

kesadaran politik karena mereka semakin sadar bahwa mereka diperintah dan 

diberikan hak bersuara untuk memilih dalam pemerintahan. Kesadaran ini 

dimulai dari orang-orang terpelajar yang berkecukupan dan terpandang. 

Partisipasi merupakan aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang 

mendasari demokrasi dan partisipasi adalah bahwa orang paling tahu apa 

yang baik bagi mereka. Warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi 

dalam menentukan isi keputusan politik, karena keputusan politik yang dibuat 

dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan 

warga negara. Oleh karena itu, tujuan partisipasi politik adalah keikutsertaan 

warga negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut 

kehidupannya.34 

Negara demokrasi memandang partisipasi politik rakyat sebagai salah 

satu kunci utama keberhasilan negara. Negara dengan partisipasi politik yang 

tinggi menunjukkan bahwa negara tersebut memahami masalah politik 

dengan bersedia berpartisipasi dalam kegiatan. Sebaliknya, negara dengan 

tingkat partisipasi politik yang rendah diakibatkan oleh adanya jarak antara 

                                                             
33Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, (Jakarta:PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2008), hal.367-368888888888888888888888888888888 
34Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT Grasindo, 1992), 

hal.1400000000000000 
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pemerintah dengan warganya, yang berimplikasi pada ketidakmampuan 

negara dalam merespon kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi rakyat.35 

Menurut David F Roth dan Frank L. Wilson, partisipasi politik dibagi 

menjadi 3 kategori sebagai berikut: 

a. Para aktivis yang dimaksud adalah para penggiat kepentingan yang 

menjalankan sarana politik untuk mencapai tujuan demi kepentingan 

mereka. 

b. Partisipan adalah orang-orang yang bekerja dalam kampanye, anggota 

partai aktif dan partisipasi aktif dalam kelompok kepentingan dan 

tindakan bersifat politik. 

c. penonton adalah orang-orang yang mengikuti perkembangan politik, 

pemilih, anggota kelompok kepentingan dan orang-orang yang terlibat 

dalam diskusi politik. 

Bentuk partisipasi yang paling mudah diukur intensitasnya adalah 

perilaku warga negara dalam pemilihan umum dengan menghitung antara lain 

rasio yang menggunakan hak pilih dengan jumlah seluruh warga yang 

memiliki hak pilih.36 

Partisipasi politik juga dapat diartikan sebagai partisipasi warga (voter 

turnout) dalam pemilihan umum yang demokratis, yang merupakan elemen 

dasar dari rezim demokrasi. Salah satu ciri utama demokrasi adalah adanya 

persaingan secara bebas di antara para elit untuk mendapatkan dukungan dari 

                                                             
35Muh. Irfan Idris dan Nila Sastrawati. Sosiologi politik (Alauddin Press, 2010), 

hal.101111111111111111111 
36 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, (Jakarta:PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2008), hal. 372-373.   
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warga untuk menduduki jabatan seperti DPRD. Dukungan warga 

diterjemahkan menjadi partisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih 

individu atau partai untuk mengisi posisi tersebut. 

Tidak akan ada demokrasi dan tidak ada pemerintahan yang demokratis 

tanpa partisipasi warga negara dalam pemilihan umum. Misalnya, sementara 

semua warga negara secara pribadi "rasional" dalam menghitung pro dan 

kontra atas tindakan mereka, partisipasi dalam pemilihan umum tidak 

menghasilkan keuntungan pribadi yang besar. Pada teori ini, partisipasi 

politik sangat berkaitan  dengan demokrasi, demokrasi tidak dapat 

dibayangkan tanpa kemampuan warga negara untuk berpartisipasi secara 

bebas dalam proses bernegara. Partisipasi warga adalah inti dari demokrasi.37  

Frank Lindenfeld, menemukan  bahwa faktor utama yang mendorong 

orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik adalah kepuasan materi. 

Seseorang dengan status ekonomi yang lebih rendah akan merasa terasing 

dibandingkan dengan orang yang hidup mapan.Milbrath, menyebutkan empat 

faktor utama yang mendorong masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan 

politik. Pertama karena adanya rangsangan, misalnya sering mengikuti 

diskusi-diskusi formal maupun informal dan adanya peran media massa. 

Kedua karakteristik pribadi seseorang, orang dengan watak sosial, peduli 

dengan masalah-masalah sosial, politik dan ekonomi, cenderung mau terlibat  

dalam aktivitas politik. Ketiga karakteristik seseorang yang berkaitan dengan 

status ekonomi, agama, ras, dan etnis  ikut mempengaruhi persepsi nilai-nilai, 

                                                             
37Saiful Mujani, R. William Liddle, Dan Kuskridho Ambardi, Kuasa Rakyat, (Jakarta: 

Mizan Publika Anggota IKAPI), hal.76.   
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dan sikap politik seseorang. Keempat situasi lingkungan politik yang 

kondusif akan membuat orang dengan senang hati melibatkan diri aktivitas 

politik. Lingkungan politik yang demokratis membuat orang bebas untuk 

mengekspresikan tujuan dan sikap politik mereka.38 

Hubungan teori partisipasi politik buruh tani dan patronase politik di 

Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu,  Kabupaten Bantaeng, dimana 

hak pilih buruh tani pada pemilihan caleg DPRD Kabupaten Bantaeng pada 

tahun 2019  dibatasi karena hubungan patron-klien antara pemilik sawah dan 

buruh tani, tentunya dengan adanya intervensi pemilik sawah terhadap buruh 

tani ini dapat merusak demokrasi karena partisipasi hak buruh tani tidak lagi 

memilih sesuai dengan pilihannya sendiri. 

A. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

                                                             
38Muh. Irfan Idris dan Nila Sastrawati. Sosiologi politik (Alauddin Press, 2010), hal.112. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian kualitatif, yaitu proses 

pencarian dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan,dan bahan-bahan lain agar mudah dipahami dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.39 

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk termasuk penelitian 

lapangan (Field research). Penelitian lapangan adalah penelitian yang 

dilakukan dilapangan atau di lokasi penelitian yang menjadi tempat dipilih 

untuk menyelidiki gejala-gejala objek yang terjadi di lokasi.40 Penelitian 

lapangan ini dilakukan dengan cara meneliti objek secara langsung pada 

lokasi yang diteliti agar mendapatkan hasil yang maksimal. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggali data yang bersumber Dari Kelurahan Bonto Rita, 

Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng. 

B. Pendekatan Penelitian 

Sesuai dengan data yang diperoleh dari penelitian ini, dapat dikatakan 

bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif  kualitatif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud melakukan 

pemeriksaan dan pengakuan terhadap gejala-gejala tertentu. Penelitian 

                                                             
39 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal.243 
40 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 

PT Rineka Cipta, 2006), hal.96. 
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kualitatif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama mendeskripsikan 

secara sistematis fakta dan ciri-ciri objek atau subjek yang diteliti secara 

tepat.41 Penelitian kualitatif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, 

yakni menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau 

subjek yang diteliti secara tepat. 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif 

kualitatif diarahkan untuk mengkaji perbedaan-perbedaan yang muncul antara 

teori dan lapangan. Yang peneliti maksud adalah Buruh Tani dan Patronase 

Politik di Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng 

pada pemilihan caleg DPRD Kabupaten Bantaeng pada tahun 2019. 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh.42 Sumber data juga disebut responden, jika yang menjadi sumber 

data adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan- pertanyaan 

peneliti wawancara. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Sumber Data Primer 

 

Sumber data ini adalah sumber dimana sebuah data dihasilkan.43 

Dalam penelitian ini sumber data primernya yaitu buruh tani (klien), di 

Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. 

 

                                                             
41Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, hal. 97. 
42Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian,. hal.77 
43M. Burhan Bungin, Metodologi penelitian sosial & Ekonomi, ( Jakarta: Kencana, 2013), 

hal. 129 
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2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang berasal atau bersumber dari 

bahan-bahan bacaan seperti buku, hasil penelitian, dan lainnya sehingga 

dapat mendukung data primer.44Sumber data sekunder  yang digunakan 

peneliti sendiri berasal dari dokumen, buku teori atau referensi lainnya 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan langsung dengan mendekati para 

responden baik dengan melakukan wawancara (Interview), maupun dengan 

cara observasi.45 Pencatatan data dilakukan di lokasi penelitian bersamaan 

dengan pengumpulan data dan dicatat apa adanya.  

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus 

dilakukan oleh seorang peneliti dalam suatu penelitian. Pada hakekatnya, 

penelitian mengumpulkan data secara objektif. Adapun teknik pengumpulan 

data yang digunakan oleh penulis antara lain : 

1. Observasi 

Observasi merupakan bagian dalam pengumpulan informasi dimana 

peneliti dapat melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian 

yaitu Kelurahan Bonto Rita. Adapun penulis dalam melakukan 

                                                             
44Ronny Kountur, Metodologi penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal 178 
45J. Supranto, Metodologi Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran, (Jakarta: Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia, 1981) hal. 10 
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pengamatan langsung dilapangan dengan menggunakan bahan rekaman 

yang nantinya akan memberikan bukti.46 

2. Metode Wawancara  

Metode wawancara adalah proses memperoleh informasi untuk 

kepentingan penelitian dengan cara tanya jawab.47 Wawancara adalah 

suatu kegiatan atau cara pengumpulan data dilakukan dengan cara 

bertatapan langsung dengan responden.48 Teknik wawancara yang 

digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. 

Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang 

diwawancarai yakni pemilik sawah dan buruh tani.. Metode ini bertujuan 

untuk memperoleh bentuk informasi tertentu dari semua responden, namun 

susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan karakteristik masing-

masing responden.49 

Adapun macam-macam metode wawancara antara lain : 

a) Wawancara terstruktur 

Wawancara terstruktur lebih sering digunakan dalam penelitian 

survey ataupun penelitian kuantitatif, wawancara terstruktur juga 

                                                             
46Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (Jakarta:Rajawali 

Press,2000),hal.102 
47Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 

131 
48Moehar Daniel, Metode Penelitian Sosial Ekonomi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 

hal.143 
49Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet ke-7 Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2010), hal 181 
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dilakukan dalam penelitian kualitatif. Wawancara bentuk ini sangat 

terkesan seperti interogasi karena sangat kaku, dan pertukaran informasi 

antara peneliti dengan subjek yang diteliti sangat minim. Selama proses 

wawancara harus sesuai dengan pedoman wawancara (guideline 

interview) yang telah dipersiapkan.50 

b) Wawancara Semi Terstruktur 

 Berbeda dengan wawancara terstruktur yang sangat kaku, jenis 

wawancara tersebut sangat sesuai untuk penelitian kuantitatif, 

wawancara semi struktur lebih tepat jika dilakukan pada penelitian 

kualitatif ketimbang penelitian lainnya. salah satu alasan utama 

mengapa wawancara semi terstruktur lebih tepat digunakan dalam 

penelitian kualitatif karena peneliti diberi kebebasan sebebas-bebasnya. 

Dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan 

setting wawancara. Tidak ada pertanyaan yang sudah disusun 

sebelumnya. Peneliti hanya mengandalkan guideline wawancara 

sebagai pedoman penggalian data. 51 

c) Wawancara Tidak Terstruktur 

 Jenis wawancara ini hampir mirip dengan bentuk wawancara semi 

terstruktur, hanya saja wawancara tidak terstruktur memiliki 

kelonggaran dalam banyak hal termasuk dalam hal pedoman 

wawancara. Wawancara tidak terstruktur lebih tepat digunakan pada 

                                                             
50  Haris Herdiansyah, M.Si. Wawancara, Observasi, Dan focus Groups (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 2013), hal 65 
51  Haris Herdiansyah, M.Si. Wawancara, Observasi, Dan focus Groups (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 2013), hal 66 
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konteks wawancara santai dengan tujuan yang tidak terlalu terfokus, 

konteks talkshow, konteks seminar atau kuliah umum dan konteks 

lainnya yang bertujuan untuk mencari keluasan bahasan.52 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti beberapa hal 

yang tertulis, tata cara dokumentasi berarti cara metode mengumpulkan 

informasi dengan merekam data yang ada. Metode pengumpulan informasi 

dengan dokumentasi adalah pengambilan informasi yang diperoleh lewat 

dokumen yang dapat berupa tulisan maupun foto.53 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang dimaksud adalah peneliti dan alat bantu yang 

digunakan dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan metode 

penelitian. Alat bantu yang digunakan penulis, antara lain : 

1. Pedoman observasi yaitu pendoman yang akan penulis gunakan untuk 

menganalisis dan mencatat perilaku secara sistematis dengan cara melihat 

atau mengamati individu atau kelompok secara langsung sebagai sarana 

observasi dan informasi berupa catatan, arsip, dokumen yang berkaitan 

dengan kegiatan di bidang politik. Bantuan kepada buruh tani Kelurahan 

Bonto Rita,Kecamatan Bissappu,Kabupaten Bantaeng. 

2. Pendoman wawancara, dimana peneliti membuat petunjuk wawancara 

untuk memudahkan peneliti dalam berdialog dan memperoleh data tentang 

                                                             
52 Haris Herdiansyah, M.Si. Wawancara, Observasi, Dan focus Groups (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 2013), hal 69 
53Hardani Dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif,(Yogjakarta:CV Pustaka Ilmu 

2020), hal.149-150 
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bagaimana konsep patronase politik buruh tani di Kelurahan Bonto Rita. 

Ada banyak faktor yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan teknik 

wawancara, diantaranya meminta jawaban dari informan, dalam hal ini 

buruh tani (klien), wawancara tatap muka memiliki keahlian tersendiri. 

sikap pada saat datang, ucapan, penampilan fisik, identitas diri ,kesepian 

materi, membuat kesepakatan dengan informan ketika bersedia 

diwawancarai. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Dalam pengolahan data pada penelitian kualitatif lebih menekankan 

pada analisis data yang secara induktif dimana pada data yang telah 

dikumpulkan tidak dijadikan sebagai pendukung dan untuk menolak hipotesis 

penelitian yang dirumuskan. Dengan hal yang didapatkan disusun dengan 

proses analisis pada data dengan teliti dan mendalam. Pada penelitian 

kualitatif akan ditemukan teori yang didapatkan di lapangan sehingga 

berdasarkan dari data yang diperoleh yang secara terpisah dan menjadi bukti 

yang terkumpul dan saling berkaitan.54 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini memanfaatkan analisis 

data kualitatif dengan menggunakan data yang diperoleh langsung dari 

lapangan maupun menggunakan beberapa riset perpustakaan yang telah 

dianalisis sehingga dianggap mampu bermanfaat dan memberikan informasi 

                                                             
54  Faria Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, 

(Cakrabooks: Solo, Juni 2014), hal 96 
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yang akurat, sehingga selanjutnya akan disajikan dalam bentuk deskriptif 

yaitu dengan cara menjelaskan maupun menggambarkan sesuai dengan 

masalah yang terjadi dilapangan yang memiliki kaitan erat dengan penulis.  

2. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja 

dengan data, menemukan pola, memilihnya ke dalam bentuk yang dapat 

dikelola,mencari dan menemukan pola,menemukan apa yang penting dan apa 

yang dipelajari,dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain.55 Data yang peneliti peroleh dari Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan 

Bissappu, Kabupaten Bantaeng merupakan data kualitatif. 

Analisis kualitatif adalah proses pencarian dan penyusunan data secara 

sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain.56 

Menurut Mather B. Miles , psikologi perkembangan dan Michael 

Huberman ahli pendidikan dari University of Geneva, Switzerland, (Miles 

dan Huberman) analisis kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan 

bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka 

macam cara yaitu pengamatan terlibat, wawancara, dan selanjutnya diproses 

melalui perekaman, pencatatan, pengetikan, tetapi analisis kualitatif tetap 

menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas. 

                                                             
55Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2013), 

hal.248. 
56Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif,( Bandung,Alfabeta,2009),hal.243 
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Analisis menurut Miles dan Huberman dibagi dalam tiga alur kegiatan 

yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah 

1. Reduksi Data ( Data Reduction ) 

      Data dalam penelitian kualitatif umumnya berupa narasi deskriptif 

kualitatif, kalaupun ada dokumen yang bersifat kuantitatif juga bersifat 

deskriptif tidak ada analisis data secara statistik dalam penelitian kuantitatif. 

Analisisnya bersifat naratif kualitatif, mencari kesamaan dan perbedaan-

perbedaan informasi. 

       Reduksi data diartikan sebagai pemilihan, pemusatan, perhatian dan 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari 

catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung selama pengumpulan 

data berlangsung. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, 

dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-

simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.57 

2. Penyajian Data ( Data Display) 

      Penyajian yang dimaksud oleh Miles dan Huberman, sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan 

dan pengambilan tindakan. Penyajian yang sering digunakan pada data 

kualitatif pada masa yang lalu bentuk teks naratif. 

                                                             
57  Hardani, S.Pd.,M.Si, dkk, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Yogyakarta: 

CV. Pustaka Ilmu,2020) hal 164 
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      Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat digunakan dalam 

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

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa 

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami 

tersebut. 58 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

      Langkah ketiga dari analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada saat pengumpulan 

data berikutnya, tetapi apabila simpulan dikemukakan di tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali 

kelapangan mengumpulkan data, maka simpulan dikemukakan merupakan 

kesimpulan kredibel . Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus 

penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan 

interpretasi dan pembahasan.59 

       Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin 

akan menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi juga 

tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan 

                                                             
58 Hardani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Yogyakarta: CV. Pustaka 

Ilmu,2020) hal 168 
59 Hardani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Yogyakarta: CV. Pustaka 

Ilmu,2020) hal 171 
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masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah peneliti berada di lapangan.60 

                                                             
60  Hardani, S.Pd.,M.Si, dkk, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Yogyakarta: 

CV. Pustaka Ilmu,2020) hal 171 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kabupaten Bantaeng 

Bantaeng dalam sejarah sulawesi selatan memiliki kaitan erat tentang 

hubungan patron klien berdasarkan sebuah artikel dari seorang ilmuan sosial 

Perancis, menjelaskan panjang lebar kehadiran gejala patronase tersebut pada 

masa sekarang ini. Hubungan ini begitu mencolok dalam kehidupan sehari 

hari dan dirasakan sendiri oleh pelras sewaktu dia melakukan penelitian di 

sana, sehingga dia sampai pada pendapat bahwa ikatan patron klien ini 

merupakan unsur kunci dalam masyarakat Bugis-Makassar di Sulawesi 

Selatan. Selain itu gejala ini rupanya juga tidak hanya terdapat di daerah 

pertanian, seperti banyak disinyalir, atau hanya menyangkut kegiatan 

pertanian saja, tetapi juga merembes ke bidang pertambakan dan kehidupan 

para nelayan 

Kabupaten Bantaeng terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi dan 

berjarak kurang lebih ± 120 dari ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara 

geografis Kabupaten Bantaeng berada di 5°2113-5°3526 LS dan 119°5142-

120°0527 BT. Dengan batas wilayah sebagai berikut.61 

● Sebelah Utara                         : Kabupaten Gowa 

●  Sebelah Timur                        : Kabupaten Bulukumba 

● Sebelah Selatan                      : Laut Flores; dan 

                                                             
61  Badan Pusat Statistik (BPS), “Statistik Daerah Kabupaten Bantaeng 2022”, diakses dari 

https://bantaengkab.bps.go.id/publication/2022, hal. 5.  
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● Sebelah Barat                         : Kabupaten Jeneponto 

Secara umum luas Kabupaten Bantaeng yaitu 395,83 km2 serta terdapat 

8 (delapan) kecamatan yang terbagi ke dalam 67 kelurahan/desa. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

 Tabel 1.2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bantaeng 

Tahun 2021 

No 
Kecamatan 

Wilayah Kabupaten Bantaeng 

Luas (Km2) Persentase (%) 

1. Bissappu 32,84 8,30 

2. Uluere 67,29 17,00 

3. Sinoa 43,00 10,86 

4. Bantaeng 28,85 7,29 

5. Eremerasa 45,01 11,37 

6. Tompobulu 76,99 19,45 

7. Pajukukang 48,90 12,35 

8. Gantarangkeke 52,95 13,38 

Total Luas 395,83 100.00 

Sumber:Kabupaten Bantaeng dalam Angka Tahun 2022 

Berdasarkan  Tabel  1.2  wilayah  yang  memiliki  luas  tertinggi  berada  

di Kecamatan Tompobulu dengan luas sebesar 76,99 km2  dengan persentase 

sebesar 19,45 % dan luas wilayah yang terendah berada di Kecamatan 

Bantaeng dengan luas sebesar 28,85 km2 dengan persentase 7,29%. 
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B. Gambaran Umum Kelurahan Bonto Rita  

1. Letak Geografis 

Kelurahan Bonto Rita merupakan salah satu dari 11 desa/kelurahan 

yang terdapat di kecamatan Bissappu kabupaten Bantaeng. Luas wilayah 

kelurahan Bonto Rita adalah 1,64 km2 yang terbagi atas 10 RW dan RT. 

Batas-batas wilayah administrasi kelurahan Bonto Rita sebagai berikut: 

● Sebelah Barat berbatasan dengan kelurahan Bonto Atu 

● Sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan karatuang dan pallantikang 

● Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan tappanjeng 

● Sebelah utara berbatasan dengan desa bonto tiro.62 

Adapun jarak Kelurahan Bonto Rita dengan pusat pemerintahan 

sebagai berikut : 

● Jarak dari ibukota Kabupaten Bantaeng adalah 4 km dan dapat 

ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor dalam waktu 10 

menit. 

● Jarak dari ibukota Kecamatan adalah 5 km dan dapat ditempuh dengan 

menggunakan kendaraan bermotor dalam waktu 12 menit. 

Kelurahan Bonto Rita merupakan wilayah bukan pantai dengan 

ketinggian 0-200 Mdpl dengan klasifikasi dataran rendah-landai, dengan 

persentase kemiringan lereng berkisar antara 2-8% yang memiliki 

karakteristik tanah yang terdiri atas 2 jenis tanah yaitu tanah mediteran dan 

regosol. Kondisi Klimatologi Kelurahan Bonto Rita terdapat 2 musim 

yaitu musim hujan dan kemarau.musim hujan jatuh pada bulan maret- 

                                                             
62  Haryati, “Program Penyuluhan Pertanian Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, 

Kabupaten Bantaeng”, (Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Campagaloe Dinas Pertanian, 2022),  

hlm. 3. 
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agustus dengan curah hujan 24-69 mm/bulan dengan jumlah rata-rata 

42,33 mm/bulan dan kemarau jatuh pada bulan september-februari.63 

2. Kondisi Demografi 

Kelurahan Bonto Rita merupakan masyarakat dengan strata 

masyarakat perkotaan. berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah 

kelurahan bonto rita mengenai data kependudukan masyarakat yang 

diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin maka jumlah penduduk secara 

keseluruhan adalah 5.647 jiwa yang terdiri dari laki-laki 2.766 jiwa dan 

perempuan 2.881 jiwa. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini:64 

 Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kelurahan Bonto Rita  Berdasarkan 

Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan Jumlah (orang) Presentase (%) 

Belum sekolah 

Tidak tamat SD 

Tidak tamat SMP 

Tidak tamat SMA  

Tamat SD 

Tamat SMP 

Tamat SMA  

D3 

S1 

Masih TK 

Masih SD 

Masih SMP 

Masih SMA 

Masih kuliah 

301 

504 

50 

30 

1005 

380 

684 

3 

273 

14 

537 

184 

191 

56 

7.14 

11.96 

1.18 

0.71 

23.86 

9.02 

16.23 

0.07 

6.48 

0.33 

12.74 

4.36 

4.53 

1.32 

      Sumber Data : Data Base  Kelurahan Bonto Rita Tahun 2020 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi 

masyarakat Kelurahan Bonto Rita merupakan masyarakat dengan tingkat 

                                                             
63  Haryati, “Program Penyuluhan Pertanian Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, 

Kabupaten Bantaeng”, hlm. 5. 
64  Haryati, “Program Penyuluhan Pertanian Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, 

Kabupaten Bantaeng”, hlm. 6. 
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pendidikan yang masih tergolong rendah yaitu banyaknya penduduk yang 

rata-rata hanya tamat SD, ini dikarenakan jika tenaga sudah dapat 

digunakan untuk bekerja di kebun dan sawah, maka mereka lebih memilih 

bekerja dibandingkan  bersekolah padahal tingkat pendidikan yang tinggi 

dapat berpengaruh pada usaha taninya.65  

Banyaknya penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kelurahan 

Bonto Rita Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut. 

  Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Kelurahan Bonto Rita 

 Berdasarkan Mata Pencaharian 

No. Jenis pekerjaan  Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

PNS 

TNI 

POLRI 

Anggota Dewan 

Honorer 

Pensiun 

Petani 

Pedagang 

Nelayan 

Supir 

Montir 

Tukang kayu 

Tukang cukur 

Wiraswasta 

Karyawan 

Buruh 

Transportasi 

73 

14 

9 

1 

54 

37 

328 

114 

4 

20 

7 

36 

4 

137 

4 

249 

148 

 Jumlah 1.239 

            Sumber Data : Data Base  Kelurahan Bonto Rita Tahun 2020 

Berdasarkan tabel tersebut diatas, mayoritas pekerjaan penduduk 

adalah petani dan menurut Babinsa Kelurahan Bonto Rita lebih dari 65%  

merupakan seorang buruh tani atau mengerjakan lahan orang lain sehingga 

kebijakan bidang tenaga kerja harus diarahkan pada sektor pertanian, 

                                                             
65  Haryati, “Program Penyuluhan Pertanian Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, 

Kabupaten Bantaeng”, hlm. 7. 
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sehingga peranan sektor pertanian menjadi penting karena merupakan 

kegiatan utama dalam menggerakan kegiatan ekonomi di Kelurahan Bonto 

Rita. lemahnya kemampuan inovatif dan kreativitas dan melakukan dan 

pemberdayaan pengelolaan usaha tani yang dilaksanakan. 

Beberapa hal yang masih menjadi bahan perbaikan dan peningkatan 

kinerja kelompok tani terutama masalah lembaga kelompok tani 

diantaranya: 66 

a. Kelengkapan administrasi kelompok tani: AD/ART, profil kelompok 

Tani, buku administrasi, dan sebagainya. 

b. Kesekretariatan alamat kelompok tani. 

c. Intensitas dan frekuensi pertemuan kelompok tani dalam kegiatan 

pelaksanaan penyuluhan pertanian. 

d. Pelaksanaan kegiatan pelatihan, sekolah lapang, kursus tani.  

e. Pembagian kerja dan tugas dalam struktur organisasi kelompok. 

f. Pemberdayaan kelompok tani melalui kegiatan produktif dalam 

rangka menciptakan kemampuan dan kemandirian kelompok tani. 

g. Kegiatan pemberdayaan kelompok melalui kegiatan perlombaan dan 

ajang kompetisi lainnya.  

C. Konsep Patronase Politik Buruh Tani Di Kelurahan Bonto Rita Pada 

Pemilihan DPRD Kabupaten Bantaeng 

Sistem hubungan kerja dalam masyarakat agraris terutama masyarakat 

pedesaan di sulawesi selatan memuat suatu perjanjian yang mengikat satu 

                                                             
66  Ahriati, “Program Penyuluhan Pertanian Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, 

Kabupaten Bantaeng”, hlm. 5.  
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sama lain oleh peraturan atau perjanjian kerja dalam melakukan proses 

produksi pertanian. Di daerah Bonthain atau Bantaeng, apabila sawah 

kebesaran lamalakka telah seslesai di garap, dua orang toangang, atau 

pesuruh khusus glarang Bonthain , berkeliling di wilayah Bonthain untuk 

mengumumkan bahwa sawah kebesaran sudah di kerjakan dan penduduk 

boleh mulai mengolah sawahnya sendiri-sendiri. pengolahan sawah di daerah 

kabupaten Bantaeng dapat dilaksanakan oleh pemiliknya sendiri ataupun 

digarapkan pada orang lain dengan sistem bagi hasil.67 Saat ini perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi kian berkembang pesat, tetapi tenaga 

manusia masih sangat dominan dalam produksi pertanian.68 Begitu pula 

kondisi yang ada di kelurahan Bonto Rita. Meskipun sudah banyak alat yang 

dipakai oleh para petani namun alat-alat tersebut masih menggunakan tenaga 

manusia untuk mengoperasikannya. Masih dominannya tenaga manusia 

dalam kegiatan produksi pertanian menandakan bahwa tenaga manusia masih 

sangat dibutuhkan dalam produksi pertanian. Biasanya dalam pekerjaan 

tertentu, buruh tani ataupun petani penggarap lebih terampil dalam 

melakukan pekerjaan tersebut.  

Moral ekonomi adalah suatu analisa tentang apa yang menyebabkan 

seseorang berperilaku, bertindak dan beraktivitas dalam kegiatan 

perekonomian. Hal ini dinyatakan sebagai gejala sosial yang berkemungkinan 

besar sangat berpengaruh terhadap tatanan kehidupan sosial. 

                                                             
67 Heddy Shri Ahimsa. Patron & Klien di Sulawesi  Selatan, Edisi terbaru (Yogyakarta : 

Kepel Press, 2007), hal 56 
68  Muhammad Arman Akil, Moral Ekonomi Petani Tomat Di Rumbia Jeneponto, ( Jurnal 

Kajian Sosial Dan Budaya), 3(2), mei 2019, hal. 64-72. 
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J.C. Scott menyatakan bahwa moral ekonomi petani didasarkan atas 

norma subsistensi dan norma resiprositas, dimana ketika seorang petani 

mengalami suatu keadaan yang menurut mereka dapat merugikan 

keberlangsungan hidupnya, maka mereka akan menjual dan menggadai harta 

benda mereka. Hal ini disebabkan oleh norma subsistensi. Sedangkan 

Resiprositas akan timbul apabila ada sebagian dari anggota masyarakat 

menghendaki adanya bantuan dari anggota masyarakat yang lain. Hal ini akan 

menyebabkan berbagai etika dan perilaku para petani.69 

 Banyak ilmuwan sosial yang berusaha menjelaskan ikatan patron-klien 

yang mereka temui, dan dari berbagai analisis yang mereka lakukan kita 

dapat melihat secara umum adanya dua pendekatan. Pendekatan pertama, 

melihat hubungan patron-klien sebagai salah satu usaha manusia agar dapat 

bertahan hidup dalam suatu kondisi tertentu. Dalam hal ini para ahli pada 

umumnya menitikberatkan analisisnya pada sudut pandangan dari pihak 

klien. Walaupun begitu ini tidak berarti diabaikannya perspektif dari patron. 

Selain itu pembahasan mereka juga tidak lepas dari perhatian terhadap situasi 

lingkungan yang ada, yang dihadapi oleh klien. Campbell, misalnya, 

menganggap patronase sebagai faktor penting yang memungkinkan 

kelangsungan hidup penggembala Sarakatsani di Yunani. Dalam konteks 

mereka, wilayah penggembalaan memiliki arti penting bagi mata pencaharian 

dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Pendekatan kedua, dalam 

analisis hubungan patron-klien menginterpretasikan dinamika ini sebagai 

                                                             
69  James C.Scott,”Moral ekonomi petani pergolakan dan subsistensi di Asia Tenggara, 

(Jakarta:LP3ES), hal. 69. 
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produk dari kondisi masyarakat tertentu. Cohen, misalnya, menyelidiki 

patronase di Bornu, Afrika, dari sudut pandang ini. Meskipun ia tidak 

menggunakan istilah "hubungan patron-klien," Cohen mencirikannya sebagai 

hubungan feodal. Dalam konteks ini, hubungan feodal melibatkan dua 

individu, dengan salah satunya memegang posisi yang lebih tinggi. Pihak 

yang lebih tinggi menawarkan perlindungan, keamanan ekonomi, dan 

kedudukan sosial sebagai imbalan atas kesetiaan, kepatuhan, dan layanan 

yang diberikan oleh pihak yang lebih rendah (subordinate).70 

Masyarakat yang masih berkembang secara ekonomi dan didominasi 

oleh sektor pertanian dapat melihat transformasi pertanian sebagai refleksi 

dari perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat desa tersebut.  

Buruh tani merupakan individu yang terkait erat dengan status dan 

aktivitas ekonominya, di mana kegiatan mereka sangat dipengaruhi oleh 

norma-norma yang berlaku. Dalam kondisi ekonomi sosial yang tidak 

seimbang, buruh tani cenderung terjerat dalam hubungan patron-klien, di 

mana sebagian orang menguasai sumber-sumber kehidupan sementara yang 

lain tidak.71 

Hubungan yang terjadi antara pemilik sawah dengan buruh tani bisa 

disebut hubungan patron-klien yang dimana dijelaskan pada teori patron klien 

menurut James Scott adalah relasi khusus diantara dua pihak, dimana mereka 

yang berstatus ekonomi lebih tinggi menggunakan pengaruh dan sumber daya 

                                                             
70  Heddy Shri Ahimsa. Patron & Klien di Sulawesi  Selatan, Edisi terbaru (Yogyakarta : 

Kepel Press, 2007), hal 28 
71 James C.Scott,”Moral ekonomi petani pergolakan dan subsistensi di Asia Tenggara, 

(Jakarta:LP3ES),h 69 
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mereka untuk melindungi dan memihak mereka yang berstatus ekonomi lebih 

rendah.72 Oleh karena itu, kompensasi yang ditawarkan klien dalam bentuk 

pertolongan atau pendampingan termasuk jasa yang mereka berikan kepada 

patronnya. 

Keterlibatan pemilik sawah dengan buruh tani dalam hubungan patron-

klien terjadi akibat adanya kerjasama antara keduanya. Pemilik sawah 

memerlukan buruh tani dalam menggarap lahan mereka, sementara buruh tani 

menjadikan hal tersebut sebagai mata pencaharian atau memerlukan 

pekerjaan untuk kelangsungan hidup.    

Konsep patronase politik di kalangan buruh tani di Kelurahan Bonto 

Rita selama pemilihan legislatif di Kabupaten Bantaeng merupakan praktik 

kebiasaan yang memiliki makna moral yang melekat, yang mengandung hak 

dan tanggung jawab yang harus dijunjung tinggi oleh kedua belah pihak. 

Norma ini akan terus ada selama ia menjamin perlindungan dan keamanan 

yang mendasar bagi klien. Setiap upaya untuk mengkonfigurasi ulang 

hubungan ini dipandang sebagai pelanggaran yang membahayakan struktur 

interaksi yang sudah mapan. Akibatnya, kaum elit (patron) yang secara 

konsisten berusaha mempertahankan sistem ini untuk menjaga keuntungan 

mereka sendiri.73 hubungan ini adalah berlaku wajar karena pada dasarnya 

patronase adalah hubungan dua orang yang tidak setara namun saling 

membutuhkan. Peran ini ada berdasarkan fungsi masyarakat atau kelompok 

                                                             
72 Ng. Philipus, M. S Nurul Aini, “Sosiologi Politik”, (Cet ke-4, Jakarta: Pt. Raja Grafindo 

Parsada), helm. 43.  
73  Ng.Philipus, M.S. Nurul Aini. “Sosiologi dan politik”, hal. 46. 
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ataupun faktor tersebut dalam masyarakat sehingga apa yang terjadi adalah 

hubungan antar posisi keduanya. 

Hubungan kekuasaan yang terjadi antara pemilik sawah (patron) dan 

buruh tani (klien) saling membutuhkan dengan memberikan dukungan suara 

kepada calon yang diarahkan oleh pemilik sawah. maka, bentuk kekuasaan 

yang terbangun adalah hubungan jasa balas jasa yang dapat memperoleh 

keuntungan dari adanya pertukaran kepentingan yang dilakukan kedua 

pihak.74  

Konsep patronase politik buruh tani di kelurahan Bonto Rita pada 

pemilihan DPRD Kabupaten Bantaeng yang dimaksud disini yaitu adanya 

kepentingan yang ingin dicapai oleh pemilik sawah (patron) melalui 

kekuasaan politik dan ekonomi, sehingga dapat terjalin hubungan jasa balas 

jasa dari buruh tani (klien) yang membajak sawahnya tersebut. Proses 

terbentuknya  sistem menguasai dalam kehidupan buruh tani (klien) terjadi 

ketika pemilik sawah (patron) memiliki peranan atau kemampuan dalam 

memberikan bantuan kepada buruh tani dalam hal menggarap sawahnya yang 

dimana buruh tani ini sangat memerlukannya karena sudah menjadi pekerjaan 

utamanya untuk memenuhi kebutuhannya yang kemudian buruh tani ini 

memiliki rasa hutang budi untuk membalas jasa terhadap apa yang telah 

diberikan oleh patronnya dengan memberikan dukungan suara kepada calon 

yang diarahkan oleh pemilik sawah. Bentuk hubungan ini kemudian dianggap 

                                                             
74  Siti Zuhro, Dkk, Demokrasi Lokal, Perubahan Dan Kesinambungan, Nilai-Nilai Budaya 

Politik Lokal Di Jawa Timur, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan Dan Bali, ( Yogyakarta: Ombak 

2009), hal. 26. 
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semakin memperkuat kedudukan pemilik sawah (patron) pada ajang 

pemilihan caleg DPRD Kabupaten Bantaeng. 

Hubungan ini kemudian dianggap sebagai hal yang melegitimasi 

kekuasaan dari pemilik sawah (patron) dalam mengarahkan suara buruh tani 

pada pemilihan caleg DPRD Kabupaten Bantaeng. Berikut ini adalah 

wawancara dengan informan yang bernama Bapak Syamsir dg Olleng sebagai 

pemilik sawah (patron).     

“hubungan saya dengan buruh tani terjalin karena dia membutuhkan 

kehadiran saya dalam membajak sawah saya, walaupun dia bukan 

keluarga saya tetapi saya mempercayakan para buruh tani tersebut 

untuk mengerjakan sawah saya karena saya mengenal beliau sudah 

lama dan menurut saya beliau bagus dalam mengolah sawah, dan dari 

hasil panen tersebut dibagi dua atau bagi hasil antara saya dan buruh 

tani sesuai dengan kesepakatan saya dengan buruh tani,   dan dalam 

pemilihan beliau mengikuti pilihan saya juga, selain saya membantu 

dalam mempekerjakan sawah saya,  juga sering  membantu dalam hal 

bantuan sembako, hewan ternak sapi untuk dipelihara, transportasi 

mobil apabila ada acara jadi saya dengan beliau sangat terjalin 

hubungan erat.75 

 

Menurut wawancara di atas, bahwa patron sangat diperlukan dalam hal 

memberikan bantuan kepada buruh tani. Dengan demikian hubungan ini 

menjadi ajang pertukaran kepentingan pada masing-masing pihak, jadi 

memang terjadi saling mendukung dan menguatkan kepentingan selain itu 

hubungan timbal balik yang terus berjalan akan menimbulkan rasa simpati 

antara pemilik sawah (patron) dan buruh tani (klien) yang kemudian 

membangkitkan rasa saling percaya dan rasa dekat. Dengan adanya rasa 

saling percaya ini seorang klien dapat mengharapkan bahwa si patron akan 

                                                             
75  Wawancara bersama Olleng, Pemilik sawah (Patron) pada  kelurahan Bonto Rita 

Kabupaten Bantaeng, Pada 15 juli 2023. 
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membantunya jika dia mengalami kesulitan, sebaliknya si patron juga dapat 

mengharapkan dukungan dari klien apabila suatu saat dia memerlukannya. 

Dalam teori patron klien dijelaskan ciri dari sifat relasi yang luwes dan 

meluas seorang patron misalnya, tidak saja dikaitkan oleh hubungan sewa-

menyewa tanah dengan kliennya, tetapi juga oleh hubungan sebagai sesama 

tetangga, atau mungkin teman sekolah di masa yang lalu, atau orang- orang 

tua mereka saling bersahabat, dan sebagainya. Juga bantuan yang diminta dari 

klien dapat bermacam-macam, mulai dari membantu memperbaiki rumah, 

mengolah tanah, mengantarkan anak ke sekolah sampai ke kampanye politik. 

Di lain pihak si klien dibantu tidak hanya kalau ada musibah saja, melainkan 

juga kalau dia mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu, kalau 

mengadakan pesta-pesta tertentu, serta kalau ada keperluan lainnya lagi. 

Singkatnya hubungan ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam 

keperluan oleh kedua belah pihak, dan sekaligus juga merupakan semacam 

jaminan sosial bagi mereka. Oleh karena itu relasi inipun dapat memberikan 

rasa tentram pada para pelakunya.76 

Bahkan James C. Scott dalam teori patron klien mengatakan bahwa 

agar hubungan ini dapat berjalan dengan mulus, diperlukan adanya unsur-

unsur tertentu di dalamnya. unsur pertama adalah bahwa apa yang diberikan 

oleh satu pihak adalah sesuatu yang berharga dimata pihak yang lain entah, 

pemberian itu berupa barang ataupun jasa, bisa berbagai ragam bentuknya 

dengan pemberian ini pihak penerima merasa mempunyai kewajiban untuk 

                                                             
76  Heddy Shri Ahimsa. 2007. Patron & Klien di Sulawesi  Selatan, Edisi terbaru 

(Yogyakarta : Kepel Press), hal 6 
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membalasnya, sehingga terjadi hubungan timbal balik, yang merupakan  

unsur kedua dalam relasi patron klien.   

1.      Hubungan ekonomi 

 Dengan adanya bantuan dari pemilik sawah (patron)  dalam hal 

memberikan sawah untuk digarap maka ekonomi buruh tani (klien) 

menjadi cukup baik karena dari hasil panen sawah tersebut buruh tani ini 

bisa mendapatkan upah dengan sistem bagi hasil panen dengan pemilik 

sawah pada setiap panennya. Sehingga dari hasil tersebut buruh tani 

menyimpan separuh hasil panennya untuk dimakan  dan separuhnya lagi 

dijual untuk membelanjakan bahan pokok lainnya. Dari hubungan ini 

maka buruh tani (klien) merasa sangat terbantu dengan bantuan pemilik 

sawah (patron)  sehingga balasan yang diberikan terhadap pemilik sawah 

(patron) adalah buruh tani (klien) mengabdikan dirinya atas kepentingan 

sang patron. 

 Maka dari segi ekonomi pemilik sawah (patron) memiliki keluasan 

dalam memberikan bantuan kepada buruh tani (klien) demi kebutuhan 

sehari-hari agar tetap menjadi pengikut setia sang patron. Sesuai dengan 

wawancara Bapak Sarodding (klien). 

“Buruh tani adalah pekerjaan utama saya, selain bertani saya juga 

memelihara ternak milik Dg Olleng ,Saya bekerja sawah milik Dg 

Olleng sejak tahun 2010 kalau membajak sawah saya juga memakai 

traktor milik Dg Olleng. soal bibit, pupuk, racun dan kebutuhan 

sawah lainnya itu saya tanggung berdua, dan pada saat panen 

biasanya Dg olleng datang sekaligus membagi hasil panen dengan 

sistem bagi hasil, dan hasil yang saya dapat biasanya saya jual 

setengah untuk keperluan lainnya dan setengah lagi untuk dimakan 

sendiri”.77 

                                                             
77  Wawancara bersama Dg Sarodding, klien Buruh tani kelurahan Bonto Rita Kabupaten 

Bantaeng, Pada 15 juli 2023. 
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 Berdasarkan wawancara dari informan diatas, maka buruh tani 

(klien) sangat bergantung pada pemilik sawah (patron) karena dengan 

adanya bantuan pemilik sawah ini maka buruh tani bisa mencukupi 

kehidupan sehari harinya dengan membajak sawahnya  

 Patron klien tumbuh dalam masyarakat yang mempunyai masalah 

sosial, serta masalah ekonomi seperti kurangnya sumber daya yang ada. 

sehingga pemilik sawah (patron) yang lebih tinggi sosial ekonominya 

hadir menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk 

memberikan perlindungan atau keuntungan kepada buruh tani (klien) yang 

kemudian klien membalasnya dengan pengabdian dirinya kepada pemilik 

sawah (patron) yang dijelaskan dalam teori patron klien. Dari hubungan 

ekonomi ini lalu kemudian berpengaruh ke sektor politik. 

2. Hubungan Politik 

 Setelah adanya hubungan jasa balas jasa, pola hubungan patron klien 

di Kelurahan Bonto Rita menjalar pada suatu hubungan politik yang 

adanya kepentingan yang ingin dicapai oleh pemilik sawah (patron) 

melalui balas jasa dari buruh tani (klien) yang membajak sawahnya. 

hubungan politik ini kemudian semakin menguatkan kedudukan seorang 

patron di Kelurahan Bonto Rita pada ajang pemilihan caleg DPRD 

Kabupaten Bantaeng. 

 Hubungan inilah yang dianggap sebagai hal yang melegitimasi 

kekuasaan dari pemilik sawah (patron) dalam mengarahkan suara buruh 

tani pada ajang pemilihan caleg. 

 Pemilihan caleg DPRD di Kelurahan Bonto Rita Kabupaten 

Bantaeng termasuk menarik bagi penulis untuk meneliti, karena buruh tani 
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(klien) masih menaruh harapan terhadap pemilik sawah (patron). 

pemilihan caleg DPRD kabupaten Bantaeng merupakan suatu barometer 

yang dijadikan tolak ukur dalam setiap pemilihan caleg DPRD Kabupaten 

Bantaeng bahwa caleg yang akan dipilih oleh para buruh tani ini adalah 

calon yang diarahkan oleh patronnya. Berikut ini adalah hasil wawancara 

dari bapak Saenal yang mengatakan bahwa.  

“Saya bekerja sawah milik Dg Olleng sejak tahun 2010 Jadi setiap 

mendekati ajang pemilihan caleg DPRD biasanya Dg Olleng  

datang kerumah untuk bersilaturahmi dan dengan kedatangan 

beliau saya sudah sadar diri akan suara politik saya dan keluarga 

akan memilih yang diarahkan beliau bahkan saya tidak keberatan 

dengan hal demikian karena beliau juga banyak membantu saya 

dalam menggarap sawahnya yang merupakan pekerjaan utama 

saya”.78 

  

 Dari hasil wawancara diatas membuktikan bahwa patron mempunyai 

peranan dalam menentukan pilihan suara buruh tani.   kemudian hubungan 

ini diikat dengan hubungan jasa balas jasa atau tolong menolong karena 

masing-masing pihak saling membutuhkan satu sama lain baik dalam 

kehidupan sosial maupun kehidupan berpolitik dan kedatangan pemilik 

sawah pada saat mendekati ajang pemilihan caleg DPRD, buruh tani sudah 

sadar diri dengan maksud kedatangan pemilik sawah (patron). 

 Bahkan dalam teori kekuasaan dijelaskan bahwa kekuasaan politik 

adalah kemampuan individu atau kelompok untuk menggunakan sumber-

sumber kekuasaan yang dapat mendukung sektor kekuasaannya untuk 

                                                             
78  Wawancara bersama Dg Saenal, klien Buruh tani kelurahan Bonto Rita Kabupaten 

Bantaeng, Pada 15 juli 2023. 
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mencapai tujuan tertentu. Buruh tani (klien) akan selalu bersama dengan 

pemilik sawah (patron) karena kebutuhan ekonomi. 

 Sebagaimana yang dikemukakan oleh Karl Marx  dalam teori 

kekuasaan dimana kekuasaan merupakan legitimasi atau hak dasar suatu 

keyakinan untuk mempengaruhi orang lain dalam melakukan sesuatu.79 

Pemilik sawah (patron) yang menjadi elit dianggap sebagai orang yang 

berpengaruh dalam bidang politik dan dipatuhi oleh buruh tani (klien) 

karena keberadaan pemilik sawah (patron) sangat membantu buruh tani 

(klien) dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan kebutuhan lainnya dalam 

hal membajak sawah yang merupakan pekerjaan utamanya. 

 Tingkat pengaruh pemilik sawah (patron) terhadap buruh tani (klien) 

ditentukan dari bentuk hubungan yang terjalin diantara mereka. Ketika 

buruh tani terasa terbantu kebutuhannya maka ia semakin sadar atas 

bantuan yang telah diberikan oleh pemilik sawah (patron). 

D. Dampak Buruh Tani Sebagai Klien Jika Menolak Tawaran Yang 

Diberikan Oleh Patronnya. 

Dengan adanya konsep patronase politik buruh tani di Kelurahan Bonto 

Rita pada pemilihan DPRD kabupaten Bantaeng, maka akan berpengaruh 

terhadap partisipasi politik pada suara buruh tani. Adapun beberapa dampak 

dari klien jika menolak tawaran yang diberikan patronnya: 

                                                             
79  Prof. Dr. Damsar, Pengantar sosiologi politik (Cet ke-2, Prenada Media Group, 2012), 

hal.66. 
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1. Kehilangan Pekerjaan 

Dalam kehidupan manusia selalu mengadakan bermacam-macam 

aktivitas. Salah satu aktivitas itu diwujudkan dalam gerakan-gerakan yang 

dinamakan kerja. Bekerja mengandung arti melaksanakan suatu tugas yang 

diakhiri dengan buah karya yang dapat dinikmati oleh manusia yang 

bersangkutan. Faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia 

bekerja adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Aktivitas dalam 

kerja mengandung unsur suatu kegiatan sosial, menghasilkan sesuatu, dan 

pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun demikian 

dibalik tujuan yang tidak langsung tersebut orang bekerja untuk 

mendapatkan imbalan yang berupa upah atau gaji dari hasil kerjanya itu. 

Jadi, pada hakikatnya orang bekerja, tidak saja untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya, tetapi juga bertujuan untuk mencapai taraf hidup 

yang lebih baik.  

Berbagai macam pekerjaan yang dilakukan untuk mendapatkan 

imbalan dari hasil pekerjaan salah satunya dengan menjadi buruh tani. 

Sama halnya dengan jenis pekerjaan lain buruh tani terikat juga dengan 

perjanjian dengan tuannya (Patron). Pada kasus buruh tani pada Kelurahan 

Bonto Rita, buruh tani harus menerima tawaran patronnya dengan 

mengikuti hak suara pada pemilihan Caleg DPRD Kabupaten Bantaeng. 

Ketika tidak mengikuti hal yang diinginkan patronnya maka buruh tani 

harus siap kehilangan pekerjaannya.  
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Berikut adalah kutipan hasil wawancara dengan Bapak Ancu sebagai 

buruh tani: 

“Pada pemilihan Caleg DPRD Kabupaten Bantaeng mau tidak mau 

saya mengikut sama calon yang diarahkan oleh bapak Syamsir Dg 

Ngolleng selaku pemilik sawah sebagai bentuk balas jasa sudah 

mempekerjakan sawahnya, kita sebagai anak buah harus menurut 

apalagi (Pemilik sawah) sudah memberikan banyak bantuan tapi 

kalau tidak mengikut kemungkinan besar kita kehilangan pekerjaan 

karena memang pada umumnya hubungan kerja sama ini di sangkut 

pautkan dengan pilihan politik ”80 

 

Dari hasil wawancara diatas bahwa pemilik sawah  (patron) 

memiliki pengaruh kuat terhadap kliennya. Jika buruh tani menolak 

tawaran patronnya, patron tersebut akan memutuskan hubungannya 

dengan buruh tani. Akibatnya, buruh tani yang menolak tawaran tersebut 

dapat kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilannya. 

Bahkan dalam teori patron klien dijelaskan bahwa tanggung jawab 

pemilik tanah terhadap buruh  tani dan keluarganya sebagai konsumen dan 

bukan pada transaksi ekonomis yang impersonal. pihak yang mendapat 

manfaat dari pengaturan-pengaturan itu sering kali bukan sekedar sebagai 

penyewa, ia biasanya merupakan seorang klien yang terikat kepada tuan 

tanah atau pemilik sawahnya oleh rasa hormat pribadi dan rasa berhutang 

budi.81 Scoot juga berpendapat seorang klien bisa  memutuskan ikatan 

dengan patronnya jika dia merasa tidak adanya keseimbangan lagi dalam 

                                                             
80 Wawancara bersama Dg ancu, Patron Buruh tani kelurahan Bonto Rita Kabupaten 

Bantaeng, Pada 15 juli 2023. 
81  James C.Scott,”Moral ekonomi petani pergolakan dan subsistensi di Asia Tenggara, 

(Jakarta:LP3ES),h 69 
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hubungan timbal balik mereka artinya si klien merasa dirugikan, begitupun 

sebaliknya. 

2. Ketergantungan Ekonomi 

  Dari pola hubungan ekonomi antara pemilik sawah dan buruh tani 

terjalin dengan baik, pengadaan pupuk, bibit, racun ditanggung oleh 

pemilik sawah dan buruh tani sehingga keuntungan dari hasil panen 

tersebut juga dengan bagi hasil. Meskipun petani kadang menghadapi 

krisis seperti gagal panen, mereka tetap harus memenuhi kewajiban 

mereka. Namun, buruh tani dapat melewati tantangan ini karena adanya 

hubungan patron-klien. Sebagai imbalan atas dukungan tersebut, buruh 

tani menunjukkan loyalitas kepada pemilik sawah. Sikap baik pemilik 

sawah terhadap buruh tani akan tercermin dalam hasil kerja yang optimal 

yang diberikan oleh buruh tani tersebut.  

Pola hubungan ekonomi ini sendiri bukan cuman memanfaatkan 

hubungan antara pemilik sawah (patron) dengan buruh tani (klien), juga 

karena masyarakat merasakan kehidupannya dari segi ekonomi. Oleh 

karena itu terjadi ketergantungan ekonomi pada patronnya. 

Berikut adalah kutipan hasil wawancara dengan Bapak Ba’du 

sebagai buruh tani: 

“Mata pencaharian saya dari dulu memang petani karena saya rasa 

itu pekerjaan yang cocok dengan diri saya, dan petani juga 

merupakan pekerjaan utama saya untuk menghidupi keluarga saya, 

selama saya bekerja membajak sawah dg olleng perekonomian saya 

sangat terbantu karena hasil panennya bagi dua dan untuk bibit , 

pupuk dan hal lainnya ditanggung bersama dan hasil panen tersebut 

ada yang saya simpan untuk dimakan dan ada juga dijual untuk 
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membelanjakan keperluan lainnya. Selama bekerja dengan dg olleng 

beliau juga sering membantu saya dengan sembako dan pada saat 

pemilihan caleg saya sangat ikhlas mengikuti pilihan yang 

diarahkan beliau karena beliau juga sangat membantu 

perekonomian keluarga saya dengan mempekerjakan sawahnya82 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa klien sangat bergantung 

pada patronnya sehingga terjadi ketergantungan ekonomi. Buruh tani yang 

menolak tawaran patronnya mungkin akan menghadapi kesulitan dalam 

mencari pekerjaan alternatif. Mereka akan mengalami ketergantungan 

ekonomi pada patronnya. 

Dalam teori patron-klien, ketidaksetaraan berasal dari fakta bahwa 

patron memiliki kapasitas untuk memasok barang dan jasa penting yang 

dibutuhkan oleh klien dan keluarganya untuk bertahan hidup. Rasa 

kewajiban klien untuk membalas berasal dari ketentuan ini, yang 

berlangsung selama pemberian tersebut masih memenuhi kebutuhan dasar 

mereka atau masih diperlukan. 

Di sisi lain, teori partisipasi politik menggarisbawahi pentingnya 

partisipasi dalam demokrasi. Dalam demokrasi, keterlibatan aktif 

masyarakat dalam proses politik dianggap sebagai elemen penting bagi 

keberhasilan negara. Menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang 

terdiri dari 573 pasal, penjelasan, dan lampiran, pemilu diamanatkan untuk 

mematuhi asas-asas seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

                                                             
82 Wawancara bersama Dg Ba’du., klien Buruh tani kelurahan Bonto Rita Kabupaten 

Bantaeng, Pada 15 juli 2023. 
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adil.83 Maka dari itu tidak diperkenankan adanya tekanan dari pemilik 

lahan kepada pekerja buruh tani untuk menentukan pilihannya karena akan 

menggugurkan salah satu asas kebebasan dalam memilih ( kecuali pilihan 

patron dan kliennya searah dalam memilih caleg)  akan tetapi di lain sisi 

apabila buruh tani (klien) menolak tawaran suara yang diarahkan oleh 

patronnya kemungkinan klien kehilangan lapangan pekerjaan sebagai mata 

pencahariannya. Adapun beberapa dampak yang akan ditimbulkan jika 

buruh tani mengikuti suara yang diarahkan oleh patronnya tanpa 

pertimbangan terlebih dahulu yang pertama kehilangan kebebasan dalam 

memilih calon, yang kedua kurangnya kualitas suara yang akan dihasilkan 

nantinya karena buruh tani ini hanya memilih tanpa melihat kualitas calon 

sehingga berdampak pada suara partisipasi politik. Asumsi yang mendasari 

demokrasi dan partisipasi adalah orang yang paling tahu apa yang terbaik 

bagi mereka. Warga negara memiliki hak untuk secara aktif berkontribusi 

dalam membentuk keputusan politik karena keputusan-keputusan ini, yang 

dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah, secara langsung 

berdampak pada kehidupan warga negara. Oleh karena itu, tujuan utama 

dari partisipasi politik adalah untuk melibatkan warga negara dalam 

menentukan segala keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. 

Demokrasi dan keberadaan pemerintahan yang demokratis dianggap 

mustahil tanpa keterlibatan aktif warga negara dalam proses pemilihan 

umum. 

                                                             
83 Mahkamah Konstitusi RI, “Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2017”, diakses 

dari https://www.mkri.id  pemiluPDFUU NO.7 2017.pdf, pada tanggal 17 Juli 2023. 

https://www.mkri.id/
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Sebagai contoh, meskipun warga negara secara individu dapat 

terlibat dalam pertimbangan rasional, menilai pro dan kontra dari tindakan 

mereka, berpartisipasi dalam pemilihan umum mungkin tidak selalu 

menghasilkan keuntungan pribadi secara langsung. Namun, menurut teori 

ini, partisipasi politik terkait erat dengan demokrasi, dan esensi demokrasi 

terletak pada kemampuan warga negara untuk berpartisipasi secara bebas 

dalam proses pengambilan keputusan negara. Pada intinya, partisipasi 

warga negara merupakan fondasi utama demokrasi. 

Bahkan, menurut M. Quraish Shihab Al-Qur’an dan sunnah 

menetapkan beberapa prinsip pokok berkaitan dengan kehidupan politik, 

seperti al-asyura, keadilan, tanggung jawab, kepastian hukum, jaminan 

haq al-‘ibad atau hak – hak manusia, dan lain – lain, yang keseluruhan 

memiliki kaitan dengan syura  atau demokrasi. M. Quraish Shihab 

mengatakan bahwa: 

“Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih 

sendiri jalan yang dianggapnya baik, mengemukakan pendapatnya 

secara jelas dan bertanggung jawab. Kebebasan berpendapat, 

termasuk kebebasan memilih agama, adalah hak yang 

dianugerahkan Allah kepada setiap insan. Hal yang dikemukakan 

ayat Al-Quran merupakan salah satu benih dari ajaran demokrasi, 

hal mana kemudian akan nampak dengan jelas petunjuk-petunjuk 

kitab suci. Salah satu yang dapat dikemukakan di sini adalah 

pengalaman Nabi saw dalam peperangan Uhud serta kaitannya 

dengan ayat yang memerintahkan musyawarah.” 

 

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa M. Quraish Shihab 

memaparkan nilai-nilai dasar yang ada dalam demokrasi84. Demokrasi 

                                                             
84Suci Muriani, Imroatun Koniah, “Demokrasi dalam Pandangan M. Quraish Shihab”, 

(Jurnal Nisham, Vol. 8, No. 02 Juli-Desember 2020), hal.200-210.  
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dalam al-quran merupakan sesuatu yang penting dan berprinsip, karena 

demokrasi merupakan bentuk dari musyawarah yang akan menghasilkan 

sebuah kesepakatan yakni mufakat, bahkan dalam al quran yang berbunyi: 

قَبَ  كُمْ شُعوُْبًا وَّ ى وَجَعَلْنَٰ انُْثَٰ نْ ذكََرٍ وَّ كُمْ م ِ ٰٓايَُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلقَْنَٰ اۤىِٕلَ يَٰ

ىكُمْۗ انَِّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرلِتعََارَفوُْاۚ انَِّ اكَْرَمَكُمْ عِنْدَ  اللّٰهِ اتَقَْٰ     

  

 

 

Terjemahan : 
 

Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan perempuan. kemudian, kami menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 

sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah 

orang yang paling yang paling bertakwa. sesungguhnya allah maha 

mengetahui lagi maha teliti. (QS. Al-Hujurât:13) 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa suatu demokrasi haruslah 

menyamaratakan semua orang, dengan tidak membedakan kedudukan 

setiap individu. tidak ada yang lebih tinggi maupun rendah, sehingga 

semua orang suara dapat digunakan. Hal ini juga selaras dengan asas-asas 

demokrasi didalam hukum negara indonesia, yakni langsung, bertanggung 

jawab, jujur, dan adil (luberjurdil).  

berdasarkan uraian diatas kebanyakan buruh tani hanya memilih 

calon berdasarkan arahan patronnya karena buruh tani ini terikat hubungan 

patronase dimana buruh tani ini juga sangat bergantung terhadap pemilik 

sawah (patron) dalam hal membajak sawah karena sudah menjadi 

pekerjaan utamanya untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya akan tetapi 
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di dalam hubungan ini bertentangan dengan nilai demokrasi. tapi apapun 

itu yang menjadi pilihannya akan berdampak dengan kehidupannya.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.     Kesimpulan 

Mengenai hasil penelitian terkait Kelurahan Bonto Rita Kecamatan 

Bissappu di Kabupaten Bantaeng dengan skripsi yang berjudul “Buruh Tani dan 

Patronase Politik di kelurahan Bonto Rita Kecamatan Bissappu Kabupaten 

Bantaeng Pada Pemilihan Caleg DPRD Kabupaten Bantaeng pada tahun 2019, 

maka dari itu ditarik kesimpulan sebagai bentuk intisari dari hasil penelitian ini 

yakni sebagai berikut: 

1. Konsep patronase politik buruh tani di kelurahan Bonto Rita pada pemilihan 

DPRD Kabupaten Bantaeng yang dimaksud disini yakni adanya 

kepentingan yang ingin dicapai oleh pemilik sawah (patron) melalui 

kekuasaan politik dan ekonomi, sehingga dapat terjalin hubungan jasa balas 

jasa dari buruh tani (klien) yang membajak sawahnya tersebut. Proses 

terbentuknya  sistem menguasai dalam kehidupan buruh tani (klien) terjadi 

ketika pemilik sawah (patron) memiliki peranan atau kemampuan dalam 

memberikan bantuan kepada buruh tani dalam hal menggarap sawahnya 

yang dimana buruh tani ini sangat memerlukannya karena sudah menjadi 

pekerjaan utamanya untuk memenuhi kebutuhannya yang kemudian buruh 

tani ini memiliki rasa hutang budi untuk membalas jasa terhadap apa yang 

telah diberikan oleh patronnya dengan memberikan dukungan suara kepada 

calon yang diarahkan oleh pemilik sawah. Bentuk hubungan ini kemudian 
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dianggap semakin memperkuat kedudukan pemilik sawah (patron) pada 

ajang pemilihan caleg DPRD Kabupaten Bantaeng.  

a. Hubungan ekonomi, dengan adanya bantuan dari pemilik sawah 

(patron) dalam hal memberikan sawah untuk digarap maka ekonomi 

buruh tani (klien) menjadi cukup baik karena dari hasil panen sawah 

tersebut buruh tani bisa mendapatkan upah dengan sistem bagi hasil 

panen dengan pemilik sawah pada setiap panennya, sehingga dari hasil 

tersebut buruh tani menyimpan separuh hasil panennya untuk dimakan 

dan separuhnya lagi dijual untuk membelanjakan bahan pokok lainnya. 

Dari hubungan maka buruh tani (klien) merasa sangat terbantu dengan 

bantuan pemilik sawah (patron) sehingga  balasan yang diberikan 

terhadap pemilik sawah (patron) adalah buruh tani (klien) 

mengabdikan dirinya atas kepentingan sang patron. 

b. Setelah adanya hubungan jasa balas jasa, , pola hubungan patron-klien 

di Kelurahan Bonto Rita meluas ke ranah politik di mana tujuan 

pemilik sawah (patron) dicapai melalui jasa timbal balik yang 

diberikan oleh buruh tani (klien) yang merawat sawahnya. Hubungan 

politik ini kemudian memperkuat posisi patron di Desa Bonto Rita, 

khususnya dalam pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng. Hubungan tersebut dianggap 

melegitimasi pengaruh pemilik sawah (patron) dalam mengarahkan 

pilihan suara buruh tani pada saat pemilihan calon anggota DPRD 

Kabupaten Bantaeng. 
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2. Dampak buruh tani sebagai klien jika menolak tawaran yang diberikan 

patronnya Jika buruh tani menolak tawaran patronnya, patron tersebut akan 

memutuskan hubungannya dengan buruh tani. Akibatnya, buruh tani yang 

menolak tawaran tersebut dapat kehilangan pekerjaan dan sumber 

penghasilannya dan klien sangat bergantung pada patronnya sehingga 

terjadi ketergantungan ekonomi. Buruh tani yang menolak tawaran 

patronnya mungkin akan menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan 

alternatif. Mereka akan mengalami ketergantungan ekonomi pada 

patronnya. Sehingga buruh tani hanya memilih calon berdasarkan arahan 

patronnya karena buruh tani ini terikat hubungan patronase dimana buruh 

tani ini juga sangat bergantung terhadap pemilik sawah (patron) dalam hal 

membajak sawah karena sudah menjadi pekerjaan utamanya untuk 

memenuhi kehidupan sehari-harinya akan tetapi di dalam hubungan ini 

bertentangan dengan nilai demokrasi. tapi apapun itu yang menjadi 

pilihannya akan berdampak dengan kehidupannya. 

B. Implikasi Penelitian 

 Dari hasil penelitian penulis menarik kesimpulan implikasi dari Buruh Tani 

dan Patronase Politik di Kelurahan Bonto Rita Kecamatan Bissappu Kabupaten 

Bantaeng pada pemilihan caleg DPRD Kabupaten Bantaeng Pada Tahun 2019 

yaitu: 

1. Pendidikan politik yang berkelanjutan sebagian besar dilakukan oleh 

berbagai entitas, seperti lembaga pemerintah, tokoh masyarakat, dan 

pemangku kepentingan lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk 
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menciptakan proses politik yang selaras dengan sistem politik yang ideal. 

Namun demikian, jika melihat hak pilih buruh tani atau klien di Desa 

Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, terdapat 

pembatasan yang dilakukan oleh pemilik sawah (patron) karena adanya 

hubungan kerja sama yang terjalin.  

2. Pemerintah seharusnya memperhatikan fenomena – fenomena yang terjadi 

pada masyarakat terutama mengenai hak pilih buruh tani yang berdampak 

pada sistem demokrasi. 
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