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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 ṡa ṡ ث
es (dengan titik di 

atas) 

 ja j je ج

 ḥa ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 żal ż ذ
zet (dengan titik di 

atas) 

 ra r er ر
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 za z zet ز

 sa s es س

 sya sy es dan ye ش

 ṣa ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 ḍat ḍ ض 
de (dengan titik di 

bawah) 

 ṭa ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 ẓa ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 ga g ge غ

 fa f ef ف

 qa q qi ق

 ka k ka ك

 la l el ل

 ma m em م

 na n en ن

 wa w we و
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 ha h ha هـ

 hamzah ’ apostrof ء

 ya y ye ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).  

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.Vokal tunggal bahasa Arab 

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a a اَ 

 kasrah i i اَ 

 ḍammah u u اَ 
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Vokal  rangkap  bahasa  Arab  yang  lambangnya  berupa  gabungan  

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah  dan ya>’ Ai A dan I ا يَ 

 fath}ah dan wau Iu A dan U ا وَ 

Contoh: 

 kaifa  : كَيْفَ 

 haula  :    هَوْلَ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ىَ  َ ... ǀ   َََا ... 
fatḥah dan alif atau ya>’ 

ā 
a dan garis di 

atas 

 kasrah dan ya>’ ī ــيِ
i dan garis di 

atas 
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 ḍammah dan wau ū ـــُو
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

 māta  : مَاتَ 

 ramā  : رَمَى 

 qīla  : قِيْلَ 

 yamūtu  : يََوُْتُ 

4. Tā’ Marbūṭah  

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 

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

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ُُ الَْْطْفَ لِ   rauḍah al-aṭfāl : رَوْضَةُ

لْمَدِيْـنَ ا  َُ ُُ ُُ الْفَ ضِلَةُ ةُ  : al-madinah al-fāḍilah 

ُُ اَلِْْكْمَ  ةُ   : al-ḥikmah 
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5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab, dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh : 

ا ن  ب  ر    : rabbanā 

 َ  najjaina : نَجًيْنا

 aduwwun‘ : ع دوُ  

Jika huruf  ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ي  ىـــــ   ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

ل ي    Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع 

بى  ع ر    : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال ( 

alif lam ma'rifah ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

 

Contoh : 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  ا لش مْسُ 
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 ُُ ل ةُ لْز   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  ا لز 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif: 

Contoh: 

ta’muru َ: تَ  م ر و نَ  >na 

 ‘al-nau : ا لنً و عَ 

 syai’un : ش يْء  

 umirtu : أ م ر تَ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
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9. Lafz} al-Jala>lah (الله ) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frase nominal), ditransliterasikan tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

اللِ دِيْنُ    dinullāh  ِبِالل billāh 

Adapun tā’ marbūṭah diakhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasikan dengan huruf [t].  

Contoh: 

ة  الله    حْم   .hum fi raḥmatillāh هُمْ ف يْ ر 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

kalimat,  maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al).  

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

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

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:  

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz 
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\i> bi Bakkata muba>rakan  

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.  

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt.   = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>   

saw.   = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam  

a.s.   = ‘alaihi al-sala>m  

H   = Hijrah  

M   = Masehi  

SM   = Sebelum Masehi  

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

w.   = Wafat tahun  

QS …/…: 4  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat.
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ABSTRAK  

Nama : Yusril 

NIM : 30600117027 

Judul : Patronase Andi Mardan Patta Narang dalam Perilaku Pemilih 

Masyarakat di Dusun Ma’lenteng, Desa Erelembang, Kecamatan 

Tombolopao, Kabupaten Gowa 

Fokus penelitian ini dijabarkan ke dalam dua rumusan masalah yaitu: 1) 

Bagaimana Dominasi Andi Mardan Patta Narang terhadap masyarakat 

Ma’lenteng?, dan 2) Bagaimana pengaruh Andi Mardan Patta Narang dalam 

perilaku pemilih masyarakat Dusun Ma’lenteng?. 

Dalam menjawab permasalahan ini, penulis menggunakan pendekatan 

kualitatif. Penelitian ini masuk kepada field research yang mengumpulkan data dan 

informasi yang didapatkan di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi, 

kemudian data diolah serta dianalisis melalui editing, klasifikasi data, dan 

menyimpulkannya. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-

behaviorisme, pendekatan ini  meneliti tidak hanya perilaku dan kegiatan manusia, 

melainkan juga orientasinya terhadap kegiatan tertentu seperti sikap, motivasi, 

persepsi, evaluasi, tuntutan, harapan, dan sebagainya, yang tidak terlepas dari aspek 

nilai pada perilaku-perilaku itu. 

Adapun hasil penelitian terkait Patronase Andi Mardan Patta Narang dalam 

Perilaku Pemilih Masyarakat di Dusun Ma’lenteng, Desa Erelembang, Kecamatan 

Tombolopao, Kabupaten Gowa, ditemukan bahwa, masyarakat Ma’lenteng sangat 

bergantung pada Patta Narang untuk menentukan sikap pilihannya. Jawaban dari 

alasan ketergantungan masyarakat Ma’lenteng terhadap Patta Narang tidak terlepas 

dari dominasi Patta Narang dalam beberapa aspek, yaitu aspek intelektual dan 

birokrasi yang membuat ketergantungan menjadi lenggeng. Dalam dominasi itu, 

Akhirnya, masyarakat pelaku pemilih terbagi ke dalam 2 tipe, yaitu tipe pemilih 

rasional dan tipe emosional.  

Diharapkan dalam tulisan ini memberikan informasi bahwa dalam peristiwa 

pemilihan, seorang pemilih tidaklah memilih hanya karena untuk menggugurkan 

kewajiban sebagai warga negara, melainkan dalam proses itu ada dialektika, ada 

yang di ikuti, ada logika kesejahteraan, ada pengaruh rasional, sosiologi dan 

emosional yang menentukan sikap pilihan seseorang. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Penelitian ini membahas tentang suatu fenomena politik dalam sebuah 

kontestasi elektoral. Berbicara tentang kontestasi elektoral tentunya memiliki 

banyak tema pembahasan, diantaranya; demokrasi, pemilihan, elite, kepentingan, 

kekuasaan, patron-klien dan lain sebagainya. Diantara tema-tema yang mewarnai 

kontestasi elektoral, penelitian ini secara khusus membahas mengenai patronase 

dalam hubungannya dengan klien.  

Patron dan klien seumpama dengan hubungan antara seorang ayah dan 

keluarganya (anak dan istri) dimana dalam hubungan tersebut terdapat pola saling 

membutuhkan satu sama lain. Namun dalam pola relasi tersebut ayah dan anak atau 

istri memuliki peranan yang berbeda. hubungan ini ibarat si pemberi dan si 

penerima. Ayah memiliki kewajiban memberi dan anak atau istri menerimannya. 

Namun dalam proses itu kemudian mengakibatkan hubungan timbal balik. Setelah 

si ayah menunaikan kewajibannya yaitu memberi, dalam hal ini memberikan 

pembimbingan dengan akalnya (pengetahuan) atau menafkahi (karena sang ayah 

dalam rumah tangga berkewajiban untuk menafkahi) atau berbuat kebaikan kepada 

keluarganya, maka sang istri atau anak akan membalasnya dengan cinta. Sang istri 

atau anak melalui perbuatan baik yang diberikan oleh sang suami atau ayah akan 

membalasnya dengan cinta, yang selanjutnya akan memberikan ketenangan kepada 
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jiwa sang ayah, sebagaimana ungkapan “cinta adalah sumber ketenangan,”1. Dalam 

relasi antara penerima dan pemberi terdapat hubungan timbal balik pada akhirnya. 

Pada awalnya ayah sebagai subyek pemberi dan istri atau anak sebagai subyek yang 

menerima, kemudian mengalami timbal balik dimana pemberian sang ayah akan 

terbalaskan dengan cinta yang akan diterimanya dan akan memberinya ketenangan. 

Sebagaimana ungkapan “jika seorang suami memahami hati istrinya dengan 

membantunya, maka ia akan mendapatkan limpahan kasih sayang 

istrinya…perhatian satu langkah kepada istri adalah puluhan pelukan cintanya”.2 

Barangkali metafora ini bisa memberikan gambaran terhadap relasi antara patron 

dan klien.  

Pola hubungan patron-klien banyak terjadi pada masyarakat kita di 

Indonesia. Pola ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, seperti hubungan kiai dan 

santri, guru dan murid, pemangku adat dan masyarakat adat, pimpinan perusahaan 

dan karyawan, buruh dan tuan tanah dan lain sebagainya. Realitas ini jugalah yang 

kemudian mewarnai demokrasi kita seperti dalam hal pemilu dan pilkada. Banyak 

kandidat yang berhasil menang dalam kontestasi elektoral karena ditopang oleh 

pola patron-klien ini.   

Tentu tidak bisa dipungkiri bahwa tidak sedikit para patron yang 

memanfaatkan kepatronannya dengan memanfaatkan klien untuk mencapai hasrat 

politiknya demi kepentingan pribadinya. Meskipun begitu, kita tidak  bisa 

menjadikan ini sebagai landasan untuk menggenarlkannya pada kasus pola patron-

 

1 A.M Safwan. Islam dan Kosmologi Perempuan, Keluarga dan Hak Eksistensi Cinta 

dalam Jiwa Perempuan. (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2019).  h.79 

2 A.M Safwan. . Islam dan Kosmologi Perempuan, Keluarga dan Hak Eksistensi Cinta 

dalam Jiwa Perempuan. (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2019).  h. 90 
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klien yang lain, tentu disamping terdapat hal yang negatif, juga terdapat pola relasi 

yang positif. Perwajahan pola hubungan patron-klien yang memiliki nilai kebaikan 

bisa kita jumpai pada diri nabi Muhammad SAW. Dalam hubungannya dengan 

ummatnya. Rasululah SAW. Adalah rool model patron, yang datang membawa 

risalah ilahi untuk menyelamatkan ummat manusia dari kemelut penderitaan 

menuju lautan kebahagiaan dan cahaya keselamatan.  

Mau tidak mau, kita harus jujur mengakui bahwa problem kita sekarang 

adalah dekadensi moral. Terutama bagi pemimpin atau patron yang seharusnya 

melindungi, membebaskan dari keterpurukan dan kezaliman, yang seharusnya 

menjadi rool model bagi masyarakat, akan tetapi justru menampakkan wajah 

penindasan. Masyarakat berada dalam kebingungan apa sebenarnya tujuan 

kepemimpinan, mereka tidak tau lagi kemana harus bersandar. Kepemimpinan yang 

idealnya adalah memberikan perlindungan dan menciptakan situasi kehidupan yang 

membahagiakan bagi anggotanya justru bersikap sebaliknya. Kini kita 

menyaksikan banyak sekali bentuk-bentuk penindasan dan terkadang penindasan 

itu ditutupi dengan jubah yang baik-baik, mungkin agar kita tidak menyadari hal 

itu, akan tetapi, serapi apapun kezaliman itu ditutupi pada akhirnya akan tersingkap 

juga kenyataannya. Dalam hal ini saya akan memberikan satu contoh. Di kabupaten 

Gowa Sulawesi selatan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang 

pendidikan yaitu “sistem kelas tuntas berkelanjutan” dimana tidak ada lagi sistem 

tinggal kelas, kita tentu mengakui bahwa pendidikan adalah  sesuatu yang baik dan 

akan membuat kita berfikir bahwa ini adalah sistem yang bagus karena siswa tidak 

lagi berlama-lama di bangku pendidikan formal sehingga dengan segera bisa lulus 

lalu bekerja. Mereka tidak akan tertinggal lagi dari teman-temannya karna mereka 

berada dalam rentang waktu yang sama di sekolah, mereka tidak lagi akan malu 

karena tinggal kelas. Namun, pada kenyataannya sistem ini melemahkan jiwa serta 
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intelektual mereka, mereka tidak lagi takut untuk tidak belajar karena adanya 

jaminan lulus dari sistem  itu, mereka merasa aman ketika malas belajar, akhirnya 

mereka lulus dalam keadaan intelektual yang belum matang. Pada akhirnya sekolah 

hanya menghasikan orang-orang yang berijazah tapi tidak dengan berfikir, lihatlah 

bagaimana akhir dari sistem yang seperti itu, bukan hanya orang-orang yang tidak 

berpendidikan yang mudah dibodohi oleh mereka yang berpolitik kotor itu, akan 

tetapi juga mereka yang bertahun-tahun duduk dibangku sekolah. Ini merupakan 

salah satu bentuk kejahatan yang terstruktur yang dilakukan oleh penguasa. 

Akhirnya negarapun diorganisir dan dikelola oleh orang-orang yang tidak layak, 

yang tidak memiliki kapasitas mengorganisir negara, yang mengorganisir negara 

adalah mereka yang hanya haus akan kekuasaan dan materi. 

Akhirnya kita merindukan pemimpin yang akan menjadi patron untuk 

membawa kita menuju kepada lautan kebahagiaan. Kita merindukan realitas patron 

seperti Rasulullah SAW. Realitas patron yang akan membawa kita keluar dari 

kemelut penderitaan. Islam merupakan agama yang komprehensif yang tidak hanya 

terbatas pada hal-hal ritual, tapi islam adalah ajaran yang juga menyentuh realitas 

sosial termasuk politik, secara garis besar islam bukan hanya mengatur hubungan 

manusia dengan Tuhan (habl min Allah), tapi juga mengatur hubungan manusia 

dengan manusia (habl min al-nas)3. Sebagaimana yang dilakukan oleh rasulullah 

sebagai individuasi islam itu sendiri. Politik yang dilakukan oleh rasulullah adalah 

politik yang bersandar pada moral, inilah model politik yang sebenarnya kita 

butuhkan. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21; 

وَة   ٱللَِّّ  رَسُولِ  فِ  لَكُم   كَانَ  لَّقَد   ءَاخِرَ  وَٱل يَ و مَ  ٱللََّّ  يَ ر جُوا   كَانَ  لِ مَن حَسَنَة   أُس  كَثِيراً  ٱللََّّ  وَذكََرَ  ٱل   

 

3 Prof. r. H.Abuddin Nata, M.A. Studi Islam Komprehensif.( Jakarta: Kencana, 2011). h. V 
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Terjemahnya: 

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 

hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. Al-Ahzab:21).4 

Ayat diatas menjelaskan kepada kita bagaimana kepribadian Rasulullah SAW. 

Kepribadian itulah yang menjadi ukuran ilahi terkait kebaikan, aktifitas Rasulullah 

tidak terkecuali yang menyangkut sosial politik adalah sikap yang berdiri di atas 

nilai-nilai moral, dan kita diperintahkan untuk meneladaninya.  

 Ketika kita membaca sejarah Rasulullah SAW. Kita akan mendapatinya 

tidak hanya memperjuangkan hak Tuhan, tetapi juga memperjuangkan hak 

kemanusiaan, bahkan lebih dari itu, Rasulullah SAW. yang merupakan refleksi 

sempurna dari islam, memandang hal-hal yang berkenaan dengan ketuhanan 

bertalikelindan dengan kemanusiaan, ini bisa kita jumpai dalam banyak narasi-

narasi sejarah yang menceritakan bagaimana perjuangan kenabian beliau SAW.  

 Penafsiran tentang tauhid yang merupakan ajaran pokok islam, dimana akan 

kita temukan dalam penafsiran itu bahwa semangat kebertuhanan dan kemanusiaan 

bukan dua hal yang berdiri sendiri, melainkan berada dalam satu kerangka yang 

tidak terpisahkan. Belakangan ini, para pemikir islam mengganti tema demokrasi 

menjadi Tauhid, hal ini karena menurut mereka istilah demokrasi dalam 

pengertiannya terlalu kabur.  Tauhid itu sendiri berarti pengesaan terhadap Tuhan, 

suatu keyakinan bahwa hanya Tuhan-lah yang besar, semua manusia sama di 

hadapan Tuhan. Idiom-idiom demokrasi seperti konsep kebebasan, persamaan, 

 

4 Aplikasi Al-Qur’an Kemenag. (Jakarta Timur : , Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an 

Gedung Bayt Al-Qur`an & Museum Istiqlal). Thn. 2021 
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dimasukkan ke dalam tema Tauhid, dalam tauhid, terdapat kebebasan manusia, ada 

pengakuan bahwa satu kelompok manusia dilarang menindas kelompok yang lain.5 

adapun demokrasi dan tauhid di dalamnya terdapat muatan makna yang sama yaitu 

keadilan yang merupakan esensi demokrasi, sementara pada tauhid terdapat konsep 

keadilan ilahi.6 Adapun tema demokrasi pada awal kemunculannya memang 

memiliki muatan yang positif, namun pada perkembangannya menjadi bermasalah, 

istilah demokrasi sendiri kemudian dipenuhi embel-embel, seperti demokrasi 

terpimpin, demokrasi franco di spanyol, demokrasi sosialisnya Nasser di Arab, 

demokrasi pancasila dan lain sebagainya, yang kemudian mengaburkan makna 

demokrasi. Secara konsep memang tema demokrasi memiliki muatan makna yang 

positif, yang bermasalah kemudian adalah demokrasi pada realitasnya. Jadi alasan 

demokrasi mengalami kekaburan makna adalah problem antara das sein dan das 

sollen, yaitu antara yang seharusnya dan kenyataan.7   

  Menurut Jalaluddin Rahmat, alasan mengapa masih ada pemikir-pemikir 

islam yang tetap menggunakan tema demokrasi, itu karena tema demokrasi 

diinginkan oleh semua orang, paling tidak dalam bentuk ucapan sebab tidak ada 

ganjalan ideologis untuk bisa menerimanya, maka dari itu dilakukanlah rekayasa 

dengan memasukkan gagasam-gagasan islam ke dalam payung demokrasi, karena 

jika saja misalkan gagasan kepemimpinan islam yang digunakan maka akan banyak 

yang akan menolak.8  

 Indonesia sendiri mengklaim bentuk pemerintahannya dengan demokrasi. 

Meskipun banyak hal-hal yang masih perlu dipertanyakan kembali antara gagasan 

 
5Jalaluddin rakhmat, Catatan Kang Jalal.(Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 1998).  h.123  
6 Jalaluddin rakhmat, Catatan Kang Jalal. h.125 
7 Jalaluddin rakhmat, Catatan Kang Jalal.h.123 
8 Jalaluddin rakhmat, Catatan Kang Jalal.h.129 



   

7 

 

demokrasi dengan kenyataan yang terjadi, apakah esensi demokrasi telah betul-

betul aktual atau sebaliknya, boleh jadi juga klaim demokrasinya diukur karena 

bentuk ritualnya telah terpenuhi yaitu karena telah diselenggarakanya pemilihan 

umum yang merupakan bagian dari prinsip demokrasi. Pertanyaan apakah esensi 

demokrasi sudah betul-betul aktual atau tidak?, apakah pemilihan umum yang 

merupakan ritual demokrasi juga termasuk ke dalam bagian inti demokrasi atau 

tidak?, pemilihan umum apakah sudah cukup atau tidak untuk dijadikan ukuran 

demokrasinya suatu negara?. Terlepas dari pertanyaan itu, pemilihan umum 

menjadi suatu hal yang cukup menarik perhatian dalam sebuah sistem 

pemerintahan. Setidaknya pemilihan umum memberikan ruang kebebasan bagi 

masyarakat untuk menentukan kebijakan pemerintahan yang pada akhirnya 

menentukan nasib mereka sendiri. 

 Pemilihan umum merupakan media yang memberikan ruang kebebasan 

juga tidak kalah penting, setidaknya salah satu bentuk demokrasi yang bisa dilihat 

realisasinya di indonesia adalah pada pemilihan untuk menentukan siapa yang akan 

menjadi penentu kebijakan dalam skala negara, daerah, hingga skala yang lebih 

sempit yaitu desa. Pemilihan umum sendiri dalam penyelenggaraannya memiliki 

dinamika yang membuatnya berwarna. Sebagaimana pembicaraan kita dimuka 

bahwa dalam suatu fenomena politik, dalam hal kontestasi elektoral terdapat 

banyak dinamika yang membuatnya berwarna terkhususnya fenomena patron-

klien. Terlepas dari pertanyaan apakah patron-klien secara mutlak mengandung 

muatan politik atau tidak, yang jelas patron-klien sering dijumpai dalam fenomena 

demokrasi di Indonesia secara khusus dan politik secara umum.  

 Politik sendiri secara konsep memiliki banyak muatan pemaknaan, ada yang 

memaknainya dengan pemaknaan yang negatif dan ada juga yang memaknainya 
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dengan pemaknaan yang positif. Terlepas dari apa dan siapa saja yang memberikan 

makna yang negatif atau positif, saya tertarik dengan bagaimana Imam Khomaini 

memberikannya muatan makna. Imam khomeini yang dikenal sebagai tokoh 

pemikir dan aktivis islam, terlepas dari mazhab dan ideologinya, menarik banyak 

perhatian, mungkin karena keberhasilannya menumbangkan pemerintahan reza 

pahlevi yang menindas dan zolim lalu kemudian membangun revolusi dengan 

membentuk pemerintahan negara islam yang sekarang kita kenal dengan Republik 

Islam Iran. Imam Khomeini memaknai politik dengan pemaknaan yang sesuai 

dengan intelektualisme islam. Menurutnya islam adalah ajaran yang universal yang 

di dalamnya tidak hanya termuat urusan-urusan, sholat, puasa, dan makan saja, akan 

tetapi islam juga mengandung muatan ajaran tentang politik9.  

 Menurut imam khomeini, politik bermakna membimbing masyarakat dan 

menujukkan kemaslahatan bagi mereka, politik bermakna memperhatikan semua 

kepentingan-kepentingan masyarakat serta memerhatikan segala aspek individu 

dan masyarakat, menuntun mereka menuju kepada apa-apa yang terbaik bagi 

mereka, baik individu maupun bangsa, dan ini merupakan tugas khusus para nabi10. 

Berarti siapa saja yang melakukan hal demikian maka ia telah melanjutkan misi 

kenabian. Lebih lanjut, Imam Khomeini mengatakan bahwa politik yang diinginkan 

oleh islam adalah politik yang sejalan dengan nilai-nilai moral islam, unsur paling 

esensial dalam politik adalah kekuasaan, dan apa yang membuat kekuasaan itu 

menakutkan dan dinilai buruk karena adanya dekadensi moral.11  

 Sekarang, patron yang memiliki pengikut (klien), dalam menjalankan 

peranannya, pada idealnya menurut saya,  haruslah memiliki relevansi dengan 

 
9 Sayid Hasan Islami. Poitik Khomeini, Wajah Etika Islam. (Jakarta : Citra, 2012). h. 287 
10 Sayid Hasan Islami. Poitik Khomeini, Wajah Etika Islam.h. 289 
11 Sayid Hasan Islami. Poitik Khomeini, Wajah Etika Islam.h. 289 
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semangat islam, semangat islam yang saya maksud adalah sama dengan yang 

dimaksud oleh Imam Khomeini dalam pemaknaannya tentang islam dan politik. 

Patron yang seperti ini secara alami akan dicintai oleh kliennya, patron yang seperti 

ini tidak akan dinilai sebagai patron yang mengekang dan menindas, patron yang 

seperti ini adalah manusia yang melanjutkan misi kenabian, kepatuhan klien kepada 

model patron yang seperti ini adalah kepatuhan karena rasa hormat, karena dicintai 

dan kerena dimuliakan, sebab model patron ini selaras dengan fitrah kemanusiaan. 

 Tulisan ini akan membahas, bagaimana patronase Andi Mardan Patta 

Narang dalam Perilaku Memilih Masyarakat Ma’lenteng, dengan menggunakan 

konsep patron yang dikemukakan Scott, yang kemudian ditambahkan dengan 

pandangan islam, hal ini karena menggunakan pandangan Scott dalam melihat dan 

menilai patronase Andi Mardan Patta Narang dalam Perilaku Memilih Masyarakat 

Ma’lenteng memiliki banyak ketidakcocokan, hal ini disebabkan karena bentuk 

pola patronase berbeda-beda sehingga sampai sekarang konsep patron-klien masih 

belum final, setidaknya teori Scott ini mendekati pembahasan ini. 

 Di Dusun Ma’lenteng, Patta Narang merupakan seorang yang berperan 

sebagai patron sementara seluruh Masyarakat  Dusun Ma’lenteng adalah Klien-nya. 

Kepatronan Patta Narang juga menyentuh ranah politik, yang menjadi sorotan 

utama dalam penelitian ini adalah pengaruhnya dalam perilaku memilih 

masyarakat. Ia mampu menyatukan masyarakat Ma’lenteng dalam hal keputusan 

pilihannya dalam Pemilihan Umum atau pemilihan Kepala Daerah bahkan 

pemilihan Kepala Desa. Penelitian ini hendak menjawab alasan mengapa 

kepatronan Patta  Narang bisa terbentuk dan mengapa masyarakat hampir secara 

keseluruhan menurut dan patuh terhadap instruksi politik Patta Narang. 
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 Tulisan ini juga hendak melakukan analisis terkait fenomena politik 

“Patronase” yang menjadikan Patta Narang dan masyarakat Dusun Ma’lenteng 

sebagai obyek penelitian dalam konteks perilaku memilih masyarakat. Fenomena 

patron-klien telah menjadi suatu hal yang mewarnai pesta demokrasi kita di 

indonesia. Ini memberitahukan kepada kita bahwa demokrasi tidaklah terjadi begitu 

saja, kontestasi elektoral tidaklah bisa dimenangkan begitu saja tanpa ada peran dari 

beberapa tokoh lokal yang menjadi penggerak dalam pemenangan. 

Masyarakat sebagai pemilik suara dalam tradisi demokrasi kita ternyata 

tidaklah memilih sekedar hanya untuk menggugurkan kewajiban atau mendapatkan 

haknya, melainkan ada paradigma, ada yang diikuti, ada yang mengarahkan, ada 

kepentingan politik, ada logika kesejahteraan dan lain sebagainya. Singkatnya ada 

penyebab yang pada akhirnya mengakibatkan motif seseorang memilih. 

Teori perilaku pemilih dalam bahasannya membicarakan tentang 

bagaimana kepercayaan dan kesadaran seorang pemilih terbentuk yang kemudian 

menjadi landasan subyek pemilih dalam menentukan pilihannya. Perilaku pemilih 

pada akhirnya akan menentukan nasib sang pemilih itu sendiri, kepada siapa ia 

melabuhkan pilihannya dengan sendirinya ia akan menentukan bagaimana situasi 

kehidupan dalam negara akan berlangsung sebab tidak sedikit situasi kehidupan 

yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dalam hal ini pengambil kebijakan. hal ini 

diafirmasi oleh Al-Qur’an surah Ar-Ra’ad/13:11 

وُْا مَا بِِنَْـفُسِهِمْ   ُ مَا بقَِوْمٍ حَتّهٰ يُـغَيِّٰ َ لََ يُـغَيِّٰ  ...اِنَّ اللّهٰ

Terjemah:  
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…Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sebelum 

mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.12 

Dalam ayat tersebut dijelaskan, bahwa syarat awal berubahnya suatu 

keadaan suatu masyarakat adalah dengan terlebih dahulu mengubah kondisi 

internalnya. Secara rasional pandangan ayat ini tentu bisa kita terima. prinsip ini 

merupakan prinsip yang realis dan selaras dengan hukum sebab akibat. 

Dalam tulisan ini, peneliti juga menggunakan teori perilaku pemilih sebagai 

pisau analisis untuk melihat keterlibatan patron dalam mempengaruhi perilaku 

pemilih masyarakat pada pilkada Gubernur Sulawesi Selatan 2018, dengan 

menjadikan Andi Mardan Patta Narang sebagai obyek yang akan dikaji di 

masyarakat Dusun Ma’lenteng, yang tentunya akan menarik jika dibahas dalam 

penelitian ini.  

Tulisan ini ingin mendedah bagaimana atmosfer politik dalam kontestasi 

elektoral pada masyarakat Dusun Ma’lenteng, bagaimana kemudian Patta Narang 

menjadi Patron yang memberikan pengaruh terhadap perilaku memilih pada 

masyarakat 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Patronase Andi Mardan Patta Narang dalam 

Perilaku Memilih Masyarakat di Dusun Ma’lenteng, Desa Erelembang, 

Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa”. 

 

 

 

12 Yayasan syekh ali jaber, Al-Qur’anul Karim, cet. 1, 2012/h. 250. 
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B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian  

Penelitian terfokus kepada  patronase Andi Mardan Patta Narang dalam 

perilaku Memilih masyarakat di Dusun Ma’lenteng, Desa Erelembang, 

Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa.  

2. Deskripsi Fokus  

Dalam hal ini untuk menghindari kekeliruan dalam memaknai variabel 

dalam judul penelitian skripsi, maka diperlukan penjelasan mengenai judul 

penelitian ini, berikut ini beberapa definisi secara umum mengenai pokok 

pembahasan.  

a. Patronase merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang karena adanya 

kebutuhan client atau seseorang yang dikuasai karena ketidakberdayaannya 

yang membuatnya butuh terhadap  patron. patronase dalam relasi patron 

klien merupakan relasi yang bersifat informal, personal, sukarela, dan tidak 

setara. 

b. Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah ialah proses memilih orang 

untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu secara kolektif. Baik jabatan-

jabatan pada tingkat daerah kabupaten dan provinsi, yuitu Gubernur dan 

Bupati, maupun jabatan yang pada tingkat nasional, seperti presiden dan 

DPR RI . 

c. Andi Mardan Patta Narang adalah subyek patron yang ingin dikaji dalam 

tulisan ini, ia adalah figur yang sangat berpengaruh terhadap sikap pilihan 

politik kelompok masyarakatnya, yang berlokasi di Dusun Ma’lenteng, Desa 

Erelembang, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa. 
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C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dirumuskan masalah 

penelitian yakni :  

1. Bagaimana Dominasi Andi Mardan Patta Narang terhadap masyarakat 

Ma’lenteng ? 

2. Bagaimana pengaruh Andi Mardan Patta Narang dalam perilaku memilih 

masyarakat Dusun Ma’lenteng ? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Dalam melakukan suatu penelitian, hal yang wajib ada adalah tujuan dan 

kegunaan penelitian, begitupula pada penelitian yang dilakukan penulis terkait 

Patronase Andi Mardan Patta Narang dalam Perilaku Pemilih Masyarakat di Dusun 

Ma’lenteng, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa. 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui Bagaimana Dominasi Andi Mardan Patta Narang 

terhadap masyarakat Ma’lenteng. 

b. Untuk Mengetahui Bagaimana pengaruh Andi Mardan Patta Narang 

terhadap perilaku pemilih masyarakat Dusun Ma’lenteng. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini terdiri atas dua, antara lain sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis  

Kegunaan penelitian ini secara teoritis, ialah diharapkan 

menghasilkan suatu manfaat bagi semua kalangan di setiap tempat dan siapa 

saja, juga menjadi sebuah sumber informasi intelektual yang mempermudah 

untuk mendapatkan pengetahuan tentang, patronase Andi Mardan Patta 

Narang dalam Perilaku Pemilih Masyarakat di Dusun Ma’lenteng, Desa 

Erelembang, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa. Disamping itu 

kita akan menemukan pengetahuan bagaimana selayaknya bentuk 

kepribadian yang  dimiliki oleh seorang pemimpin sekaligus patron, yaitu 

kepribadian yang di idamkan oleh anggota atau masyarakat dimana ia 

tinggal. 

b. Kegunaan Praktis  

Penelitian ini diharapkan bisa barguna untuk menjadi sumber 

pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai pengaruh patronase 

dalam perilaku masyarakat pemilih, khususnya Patronase Andi Mardan 

Patta Narang Dalam Perilaku Pemilih Masyarakat Di Dusun Ma’lenteng, 

Desa Erelembang, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa. Di samping 

itu, ini juga akan menjadi sumber inspirasi bagi kita yang menginginkan 

atau yang telah menjadi patron, untuk mengarahkan modalitas individu dan 

sosial itu kepada kebaikan atau tindakan-tindakan yang terpuji. 
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E. Kajian Pustaka  

Kajian pustaka ini merangkum beberapa hasil penelitian sebelumnya.  kajian 

Pustaka ini dimaksudkan agar terhindar dari kesamaan dengan penelitian-penelitian 

yang sudah dilakukan sebelumnya, sekaligus sebagai bahan pertimbangan rasional 

untuk mengatakan bahwa penelitian ini layak untuk dilakukan. Adapun beberapa 

rangkuman daftar pustaka sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, adalah 

sebagai berikut: 

1. Skripsi karya Mohammad Romadhan “Pola hubungan Tengkulak dengan 

petani (Studi kasus hubungan patron klien pada masyarakat petani di Desa 

Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu)” 

Hasil penelitian lapangan menjelaskan bahwa hubungan petani dengan 

tengkulap berawal dari hubungan dagang antara penjual dan pembeli. 

Kemudian hubungan tersebut berlanjut menjadi hubungan yang lebih 

intens dan mengarah kepada hubungan yang saling terkait satu sama lain 

dan sulit dipisahkan karena didasari oleh hubungan yang saling 

membutuhkan dan saling menguntungkan.13 

2. Skripsi karya M. Tiyas Tinow, yang berjudul “Analisis Hubungan Patron 

Klien Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) di 

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011”. proses terjadinya hubungan 

patron klien yag terjadi di daerah/ desa-desa mayoritas masyarakat Jawa 

khususnya di Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Benai dan Kecamatan 

Logas Tanah Darat telah memenuhi ciri-ciri patron klien, yaitu adanya 

pemilikan sumber daya ekonomi dan politik yang tidak seimbang, sehingga 

 

13 Muhammad Romadhan, “Pola Hubungan Tengkulak dengan Petani”, Skripsi, 

(Universitas Sumat Utara, 2009), h. 45-47 
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adanya hubungan saling ketergantungan, saling memberi dan menerima 

(asas timbal balik). Kemudian ada juga hubungan loyalitas dan hubungan 

yang pribadi. Kemudian juga terjadinya struktur ketergantungan tokoh 

etnis Jawa dan masyarakat Jawa terhadap H. Sukarmis mayoritas 

masyarakat Jawa dikarenakan tingkat perekonomian dan sumber daya 

politik yang dimiliki masyarakat Jawa dan tokoh etnis Jawa yang rendah. 

H. Sukarmis yang memiliki sumber daya ekonomi dan polotik yang tinggi 

dan menguasai sumber-sumber yang ada disekitarnya, akan selalu berusaha 

membantu dan menawarkan bantuan kepada tokoh dan masyarakat Jawa, 

baik berup bantuan bersifat pribadi, lapangan pekerjaan dan 

peneintensifkan pembangunan di daerah mayoritas masyarakat Jawa yang 

ada di Kabupaten Kuantan Singingi.14 

3. Skripsi karya Leo Agustino, yang berjudul “patronase politik era reformasi: 

Analisis pilkada di Kabupaten Takalar dan Provinsi Jambi”. Dari hasil 

uraian penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pemilukada 

selalu berkait rapat dengan patronase politik. Calon yang maju bersaing 

dalam Pemilukada akan selalu mencari klien yang sejalan dengan 

kepentingannya dengan harapan mendapat serta mendulang suara yang 

besar dari klien-klien mereka. Calon yang memenangi Pemilukada, 

merujuk pada logika patronase politik, kemudian mendistribusikan 

kekuasaannya kepada klien-kliennya yang setia dan loyal dalam bentuk 

kedudukan dan jabatan yang lebih tinggi dari jabatan sebelumnya; dan para 

pesaing disingkirkan.15 

 
14 M.Y Tiya Tinow, “Analisis Patron Klien Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di 

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011”, Skripsi, h.11-13 
15 Leo Agustino, “Patronase Politik Era Repormasi Analisis Pilkada di Kabupaten Takalar 

Dan Provinsi Jambi”, Jurnal Administrasi Publik Vol.11, 2, 2014 
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4. Skripsi karya Fadli Ichsan, yang berjudul “Hubungan patron Klien Dalam 

Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Desa Kampala Kecamatan 

Arungkeke Kebupaten Jeneponto. Penelitian ini membahas Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hubungan masyarakat (klien) dengan tuan tanah 

(patron) adalah hubungan balas jasa yang dimana masyarakat klien selaku 

pengelola tanah yang menempati tanah tersebut merasa berhutang budi 

kepada karaeng (patron). Kemudian tuan tanah (patron) memberikan 

bantuan kepada masyarakat desa Kampala untuk tinggal diatas tanah 

karaeng (patron), kemudian imbalan yang diperoleh dari hubungan ini 

yakni masyarakat harus patuh kepadanya apabila kemudian hal ini 

diabaikan oleh masyarakat maka ada kemudian resiko yang mereka 

tanggung seperti meninggalkan tanah yang menjadi milik dari karaeng 

(patron). walaupun di desa tersebut masih ada tanah yang bukan milik dari 

karaeng (patron). Namun Patron sangat berpengaruh dalam menentukan 

kebijakan.16 

5. Skripsi karya Muhammad Ramli, yang berjudul “Patronase politik dalam 

demokrasi lokal (Analisis terhadap terpilihnya Hj. Marniwati pada 

pemilukades di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba)”. Penelitian ini membahas fenomena terpilihnya Hj. 

Marniwati sebagai kepala desa dimana instrumen yang di manfaatkan oleh 

Hj Marniwati sehingga sampai pada kemenangan adalah dengan 

memanfaatkan patron Patron ini berperan sebagai penghubung antara ia 

dengan masyarakat pemilih. Hj marniwati membangun hubungan dengan 

 

16 Fadli Ichsan, “Hubungan Patron Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Kampala”, 

Skripsi, (Fakultas Ushuluddin Filsafat & Politik, Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri, 

2016), h. 54-56 
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para patron yang notabene memiliki jumlah klien yang tidak sedikit. Pola 

relasi Patron dengan klien ini adalah pola relasi ekonomi, klien terbantu 

secara ekonomi dengan bantuan patron. Dari pola relasi ini sehingga klien 

memberikan bantuan atau jasanya kepada patron untuk memilih Hj 

Marniwati.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Teori Patron klien 

Secara terminologi patron berasal dari bahasa Latin “patrönus” atau “pater” 

yang dalam bahasa indonesia berarti ayah. Kata ini didasarkan pada sesosok ayah 

yang berperan sebagai pemimpin, pemberi perlindungan dalam segala aspek, dan 

memiliki ikatan secara personal bagi keluarganya. Begitupula kata klien juga 

berasal dari istilah Latin “cliĕns” yang berarti pengikut17 

Patron dan klien dalam hubungannya, tidak bisa dilepaskan dari konsep 

tentang “kuasa” atau power, dalam makna kekuasaan yang dilakukan tanpa 

melakukan kekerasan terhadap bawahan, kekuasaan ini berjalan karena persetujuan 

bawahan, artinya, bawahan melakukannya tanpa merasa keberatan. Sebagaimana 

konsep kekuasaan Louis Althusser, yaitu suatu kekuasaan yang berjalan dengan 

menggunakan metode halus sehingga terkesan tidak memaksa, perwajahan 

kekuasan ini tampil dalam bentuk perangkat agama (pendeta, ustadz, bhiksu) dan 

perangkat pendidikan (guru, dosen, kurikulum), meminimalisasi keberatan 

masyarakat atas perintah penguasa.18  

 Basis teori yang akan digunakan untuk melihat kasus pengaruh Patta 

Narang dalam perilaku memilih dalam masyarakat Ma’lenteng adalah pendapat 

yang di kemukakan oleh Scott, namun bukan berarti secara keseluruhan cocok 

dengan  teori scott, melihat definisi patronase sampai sekarang masih dalam 

 
17 Abdul Chalid,” Politik Patronase Di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros”, Skripsi. 

Makassar, Univ. Hasanuddin.( 2017), hal.11. 
18 Muhamad Nastain, Catur Nugroho. ”Relasi Kuasa dan Suara: Politik Patron Klien Pada 

Pilkada Langsung di Kabupaten Grobogan 2020” jurnal Politika 13,no. 1 (2022):h. 174. 
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perdebatan sehingga belum ada basis teori yang secara mutlak diterima oleh semua 

pemikir. Hal ini dikarenakan model patronase memiliki banyak bentuk dalam 

hubungannya dengan realitas obyektif material. Akan tetapi penulis menilai dalam 

kasus yang akan dibahas sebagaimana judul penelitian ini, teori Scott yang paling 

mendekati meskipun tidak secara holistik memiliki kecocokan. Scott berpendapat 

bahwa, patron merupakan seseorang yang memiliki peran membantu kliennya.  

Hubungan antara patron-klien adalah hubungan yang terjalin antara satu orang 

dengan orang lainnya atas dasar saling menguntungkan dan bersifat tidak tetap. 

Menurut Scott, gejala patronase memiliki ciri-ciri sebagai berikut: pertama, adanya 

ketidakseimbangan (inequality) dalam pertukaran. Patron berada dalam posisi 

pemberi barang atau jasa yang sangat diperlukan bagi klien dan keluarganya. Para 

klien sebaliknya merasa wajib membalas pemberian tersebut. Selama patron masih 

mampu memenuhi kebutuhan klien yang paling pokok, maka ia tetap menjadi 

patron, jika tidak maka seorang klien akan melepaskan diri dari hubungan tersebut 

tanpa adanya sangsi. Kedua adalah bersifat tatap muka. Hubungan patron klien 

adalah hubungan pribadi yang didasari rasa saling percaya, tanpa perjanjian tertulis. 

Ketiga adalah sifatnya yang luwes dan tidak hanya pada kebutuhan tertentu, tetapi 

meluas pada kebutuhan-kebutuhan lain. Konsep ini berbeda dengan konsep 

patronase yang dikemukakan Popkin yang melihat relasi patron-klien dengan 

pendekatan ekonomi politik. Popkin melihat bahwa gejala patronase adalah sistem 

eksploitasi patron terhadap para petani yang membuat para petani sebagai klien 

merasa tertekan.19  

 

19 Asliah Zaina, Muhammad Asrianto Zainal, dkk, “Relasi Kekerabatan Patronase 

Masyarakat Muna”, Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian. Vol. 16, No. 1, (2021). h. 30 
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Karena teori patron-klien yang dikemukakan oleh scott terdapat banyak 

memiliki ketidakcocokan dengan apa yang akan kita bahas maka dilakukan 

penambahan argumentasi teologis dalam hal ini pandangan Islam sebagai upaya 

untuk menutupi kekurangan dalam pembahasan nanti, melihat bahwa islam sebagai 

agama yang dinilai komprehensif juga memiliki pandangan tersendiri mengenai 

patronase, walaupun islam tidak memiliki teori khusus tentang patronase, namun 

ada secara nilai, ini bisa kita jumpai dalam figur-figur dalam perjalanan sejarah 

islam yang telah menginternalisasi ajaran-ajaran islam. Namun sebelum itu kita 

terlebih dahulu selesaikan penggambaran mengenai patronase dalam pandangan 

scott. 

Konsep patron-klien merupakan sebuah hubungan keterikatan antara 

pelindung (patron) dan klien (yang dilindungi), keterikatan atau hubungan ini 

berkaitan dengan jarak sosial dan juga moral, meskipun sang pelindung atau patron 

bukan bagian dari warga desa akan tetapi dia adalah seorang tuan tanah, pejabat 

atau pedagang, sehingga membentuk hubungan moril.20 Hubungan patron-klien 

adalah sebuah hubungan khusus antara dua orang atau satu orang dengan lebih dari 

satu orang yang melibatkan hubungan instrumental, maksudnya adalah seseorang 

yang misalnya memiliki status sosial atau status ekonomi yang lebih tinggi 

menggunakan kekuatan atau pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk 

memberikan keuntungan atau perlindungan kepada seseorang yang memiliki status 

yang lebih rendah yang pada gilirannya memberikan balasan seperti jasa pribadi, 

bantuan atau dukungan kepada patron.21 

 
20 Asep Muslim,  Lala M. Kolopaking, dkk. “Dinamika Peran Sosial Politik Ulama dan 

Jawara di Pandeglang Banten” jurnal Mimbar 31, no.2 (2015):h. 463. 
21 Asep Muslim,  Lala M. Kolopaking, dkk. “Dinamika Peran Sosial Politik Ulama dan 

Jawara di Pandeglang Banten” h. 463. 
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Teori patron-klien menggambarkan ketidakberdayaan si klien pada 

kekuasaan patronase sehingga membuat hubungan itu langgeng, hal ini dikarenakan 

klien tidak memiliki kemampuan untuk mengubah kondisi yang pada gilirannya 

membentuk relasi atau hubungan moral. 

Menurut Roniger & Eisenstadt, patronase dalam relasi patron klien 

merupakan relasi yang bersifat informal, personal, sukarela, tidak setara, resiprokal, 

bersifat dua arah, dan tidak setara. Sementara klientaisme dalam relasi patron klien 

bersifat hierarkis, timbal balik, dan berulang. Ikatan hubungan antara patronase dan 

klientalisme terjalin didasarkan pada adanya saling membutuhkan walaupun tidak 

setara. Fenomena demokrasi seperti pemilahan umum (pemilu) atau pemilihan 

kepala daerah (pilkada) dalam prosesnya banyak kita jumpai relasi patron-klien. 

Relasi ini banyak kita jumpai pada negara ketiga yang kualitas demokrasinya 

diwarnai dengan politik uang dan juga keistimewaan atau status sosial kalangan 

tertentu. Pada konteks proses politik, terkait bagaimana relasi antara patron dan 

klien, tergantung bagaiamana karakteristik hubungan yang terbangun antara kedua 

belah pihak. 

Fenomena patronase dan klientalisme pada hakikatnya adalah bentuk 

hubungan yang terkait dengan emosional pribadi yaitu antara orang yang mengabdi 

dan memperabdi yang kemudian disebut dengan bentuk hubungan Patron-Klien. 

Bentuk hubungan pada konteks ini bersifat individual, yaitu antara dua individu, 

dalam hal ini si patron dan si klien. Relasi antara kedua pihak berbentuk sebuah 

interaksi yang bersifat timbal balik atau resprokal dengan melakukan transaksi 

pertukarkan sumber daya yang dumiliki oleh masih-masing setiap pihak. Sang 

patron memiliki sumber daya yang berupa kedudukan, jabatan, perlindungan, 

kekuasaan, sumber daya, dan perhatian serta kasih sayang.  Adapun sumber daya 
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yang paling sering ditemukan di berbagai macam riset tentang patronase dan 

klientalisme yaitu sumber daya berupa materil (uang, tanah garapan, dan harta 

kekayaan) juga juga hal yang besifat nonmaterial, (sandaran pengetahuan; teoritis 

“agama, adat, dan lain sebagainya, Praktis (pertanian, peternakan, dan lain 

sebagainya). Sementara itu, sang klien memiliki sumber daya berupa dukungan, 

tenaga , dan loyaliatas yang diberikan kepada patron.22  

Namun, tidak setiap praktek patronase meniscayakan akibat atau hubungan 

timbal balik kepada si obyek penerima reaksi dengan memberikan sikap yang 

berkarakter klientelistik. Sebagai misal pada konteks kampanye politik dalam 

pemilihan, kandidat yang memberikan sumber daya, baik dalam bentuk jasa 

maupun barang kepada pemilih yang tidak pernah kandidat temui atau tidak akan 

ditemui lagi, artinya tidak berinteraksi secara berulang, maka hal ini bukanlah 

bentuk klientalistik. Karena, syarat yang harus ada sehingga hubungan itu disebut 

sebagai klientalistik ketika terdapatnya pola relasi yang berulang (iterative), bukan 

relasi tunggal (one-of). Oleh karena itu terkadang dalam sebuah relasi, tidak ada 

karakteristik timbal baik dikarenakan sang penerima pemberian tidaklah merasa 

terbebani untuk memberikan balasan dari pemberian si patron dengan memilih si 

patron dalam pemilihan berlangsung.23  

Sekarang kita akan membahas bagaimana patronase dalam pandangan 

islam. Sebagaimana asal kata patronase yang berasal dari bahasa Latin “patrönus” 

atau “pater” yang dalam bahasa indonesia berarti ayah dan kata ini didasarkan pada 

sesosok ayah yang berperan sebagai pemimpin, pemberi perlindungan dalam segala 

 
22 Rekha Adji Pratama, “Patronase Dan Klientalisme Pada Pilkada Serentak Kota Kendari 

Tahun 2017”, Jurnal Wacana Politik, 2, no. 1 ( 2017): h. 43. 
23 Rekha Adji Pratama, “Patronase Dan Klientalisme Pada Pilkada Serentak Kota Kendari 

Tahun 2017”. h. 36. 
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aspek, dan memiliki ikatan secara personal bagi keluarganya. Begitupula kata klien 

juga berasal dari istilah Latin “cliĕns” yang berarti pengikut. Dalam pengertian ini 

kita memahami dasar munculnya istilah patronase yakni dari bahasa latin yang 

memiliki arti “ayah”, ayah merupakan eksistensi yang memiki peran untuk 

melindungi keluarganya, keberadaan ayah merupakan sebuah kesemestian dalam 

sebuah organisasi yang disebut dengan keluarga, pada idealnya, ayah dipahami 

sebagai rool model, sebagai sandaran, sebagai pengawas, pemelihara, penolong, 

pendamping, pelindung dan eksistensi yang berperan mengantarkan anggota 

keluarganya menuju kepada tujuan atau kesempurnaannya. Ayah merupakan 

eksistensi dimana semua anggota keluarganya bergantung baik secara ekonomi, 

intelektual, keamanan dan hal semacamnya.  

Di dalam islam sendiri, kita mengenal Nabi Muhammad SAW. Sebagai rool 

model yang mengandaikan sesosok ayah atau patron yang memiliki nilai-nilai 

kesempurnaan dan kemuliaan yang datang ditengah-tengah ummat manusia sebagai 

penyelamat, pelindung, penunjuk jalan menuju kepada cahaya kebenaran dan lautan 

kebahagiaan, kepada seluruh alam beserta realitas maujud yang ada didalamnya 

terkhusus manusia.  

Berbeda dengan pandangan Scott yang mengatakan bahwa prinsip 

hubungan patron-klien adalah pertukaran keuntungan, Nabi Muhammad SAW. 

Dalam menjalankan perannya tidaklah menunjukkan sikap mengejar keuntungan 

dari kliennya, walaupun terdapat perintah untuk selalu bersholawat kepada 

Rasulullah Saw. Ini tidak bisa dinilai bahwa terdapat motif keuntungan yang 

diinginkan oleh Nabi SAW. Karena perintah Sholawat ini merupakan perintah 

langsung dari Allah SWT. Bukan keinginan pribadi Rasulullah SAW. Inilah yang 
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kemudian menjadi ketidakrelevanan pernyataan Scott dengan islam, sebab menilai 

relasi Patron-klien memiliki karakteristik transaksional.  

Rasulullah SAW. Di ikuti sebab risalah yang bawa oleh nabi merupakan 

jalan yang akan menyelamatkan manusia dari penderitaan, semua hukum-hukum 

atau ajaran dalam islam secara rasional diterima mampu mengantarkan manusia 

menuju kepada apa yang sebenarnya ia cari sebab memiliki muatan makna hakikat. 

Untuk membuktikan secara obyektif bagaimana efektifitas ajaran islam mampu 

mengeluarkan manusia dari kemelut penderitaan dan mengantarkannya menuju 

kepada situasi kehidupan yang membahagiakan, bisa kita jumpai dalam narasi 

sejarah pada masa kehidupan Rasulullah SAW. memimpin ummatnya.  

Walaupun pemaknaan Scott terkait Patron-klien secara utuh tidak bisa kita 

gunakan dalam melihat fokus pembahasan penelitian ini, namun tetap telah 

memberikan dasar kepada kita untuk memahami bagaimana pola hubungan patron-

klien. Untuk melengkapi itu sehingga fokus dalam penelitian ini bisa demengerti 

secara utuh saya mengkomparasikannya dengan pandangan islam dengan berkaca 

pada kepatronan Rasulullah SAW dan mengunakan argumen-argumen dari 

beberapa pemikir Islam.  

B. Teori Perilaku Pemilih      

Firmanzah mengatakan, pemilih merupakan subyek pemilik hak suara 

dalam pemilihan, yang menjadi tujuan para kontestan untuk dipengaruhi dan 

diyakinkan, dengan tujuan agar mereka memberikan suaranya kepada kontestan 

yang bersangkutan. Pemilih bisa berupa masyarakat ataupun konstituen, yang 

secara ideologis memiliki kesamaan atau merasa terwakilkan oleh suatu institusi 

politik tertentu misalnya partai politik.   
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Peneliti sosiolog serekan kerja dari colombia university, yaitu; Paul F. 

Lazersfeld, Bernard Berelson, dan Hazel Guadet yang dikenal dengan model 

Mazhab Columbia (Columbia School) dalam teorinya menjelaskan bahwa, setiap 

orang memiliki ikatan dengan berbagai macam lingkaran sosial, seperti lingkungan 

tempat ia bekerja, keluarga, lingkaran rekan-rekannya, dan lain sebagainya. Cara 

berfikir ini diterapkan oleh lazersfeld terhadap pemilih. Seorang pemilih berada 

dalam lingkaran konteks tertentu dimana ia hidup: agamanya, kondisi ekonominya, 

tempat ia tinggal, usia, pekerjaannya, adalah lingkaran sosial yang merupakan 

variabel-variabel berpengaruh terhadap keputusannya untuk memilih. Di setiap 

lingkaran sosial terdapat normanya masing-masing dan Integritas merupakan 

kepatuhan seseorang terhadap norma-norma tersebut.24 Hal ini juga meliputi 

tindakan seperti menghadiri rapat umum, memberikan suara dalam pemilihan 

umum, melakukan hubungan (Contacting) atau (Lobbying) dengan penguasa dan 

anggota legislatif, menjadi bagian dari parpol atau gerakan sosial dan lain 

sebagainya. 

Perilaku memilih dapat dibagi ke dalam dua tipologi, yakni:  

1. Perilaku Memilih Rasional  

Tipe perilaku memilih rasional berlandasakan pada variabel-variabel dari 

kondisi internal pemilih sendiri. Dalam hal ini, pemilih merupakan makhluk 

yang tidak di intervensi oleh faktor-faktor apapun di luar dirinya, ia adalah 

makhluk yang independen, bebas dalam menentukan pilihannya terhadap 

kandidat atau partai mana pun. 

 

24 Laporan Riset Prilaku Pemilih Di Kabupaten Barru, (Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk 

Rakyat Sulawesi Selatan) . thn. 2015, h. 7 
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2. Perilaku Memilih Emosional  

Model perilaku memilih emosional melihat perilaku pemilih sebagai 

bentukan dari proses sosialisasi yang melahirkan ikatan emosional 

(identifikasi) yang mengarahkan tindakan politik seseorang dalam suatu 

pemilihan. Teori ini menjelaskan adanya sikap politik para pemberi suara 

yang menetap, teori ini dilandasi oleh sikap dan sosialisasi. Sikap seseorang 

sangat mempengaruhi perilaku politiknya. Terbentuknya persepsi dan sikap 

ini diawali dengan proses sosialisasi yang panjang yang membentuk ikatan 

yang kuat dengan seseorang yang ingin dipilih dan menimbulkan identifikasi 

atau ikatan emosional tanpa disadari oleh pelaku pemilih. 

 

Indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh pendekatan 

ini adalah sebagai berikut :  

1) Identifikasi, dilihat dari perasaan emosional pemilih yang 

melandasi pilihannya dengan mempertimbangkan ikatan emosional 

pemilih dengan figur yang di ikuti.  

2) Ketokohan, dilihat dari calon (atau tokoh dibelakang calon) dan 

tokoh-tokoh panutan yang dihormati oleh pemilih.25 

3. Model Sosiologis 

Teori model perilaku sosiologis berpandangan bahwa bahwa seorang 

pemilih hidup dalam konteks tertentu seperti status ekonomi, tempat tinggal, 

agama, usia, dan pekerjaan. Hidup dalam lingkaran sosial ini dapat 

 

25 Nurul Fatia, “Perilaku Perempuan Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah 

Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 (Studi Anak Perempuan Etnis Lampung Pesisir)”, Skripsi, 

(Universitas Lampung  Bandar Lampung  2021), h. 13. 
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mempengaruhi keputusan seorang pemilih dalam memilih pilihannya. Setiap 

lingkarang sosial memiliki normanya sendiri dan kepatuhan terhadap norma 

itu menghasilkan integrasi yang mampu mengontrol perilaku individu 

dengan cara memberikan tekanan agar individu menyesuaikan diri. Sebab 

setiap orang ingin hidup tentram tanpa bersitegang dengan lingkungan 

sosialnya. Pendekatan sosiologis menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan 

pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang berkaitan dalam 

menentukan perilaku pemilih. Pengelompokan sosial seperti umur, 

pendidikan, jenis kelamin, agama, kelas, kedudukan, ideologi dan sejenisnya 

dianggap mempunyai peranan dalam menentukan perilaku pemilih.26 

Kesadaran sosiologis ini lahir dari pengaruh eksternal, kesadaran ini 

terbentuk dari penanaman nilai-nilai ke dalam diri individu dalam proses 

sosialisasi selama hidupnya. 

C. Kerangka Konseptual   

Tulisan ini hendak melakukan analisis terkait fenomena politik “Patronase” 

yang menjadikan Patta Narang dan masyarakat Dusun Ma’lenteng sebagai obyek 

penelitian dalam pengaruhnya terhadap perilaku pemilih masyarakat. Fenomena 

patron-klien telah menjadi suatu hal yang mewarnai pesta demokrasi kita di 

indonesia. Ini memberitahukan kepada kita bahwa demokrasi tidaklah terjadi begitu 

saja, kontestasi elektoral tidaklah bisa dimenangkan begitu saja tanpa ada peran dari 

beberapa tokoh lokal yang menjadi penggerak dalam pemenangan. 

Masyarakat sebagai pemilik suara dalam tradisi demokrasi kita ternyata 

tidaklah memilih sekedar hanya untuk menggugurkan kewajiban atau mendapatkan 

 

26 Neni Kumayas  &  Steven Sumolang, “Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Umum Di 

Kabupaten Bolaang Mongondow”, Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Bolaang 

Mongondow Tahun  2015. h.17. 
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haknya, melainkan ada paradigma, ada yang diikuti, ada yang mengarahkan, ada 

kepentingan politik, ada logika kesejahteraan dan lain sebagainya. Singkatnya ada 

penyebab yang pada akhirnya mengakibatkan motif seseorang memilih. 

Tulisan ini ingin mendedah bagaimana atmosfer politik dalam kontestasi 

elektoral pada masyarakat Dusun Ma’lenteng, bagaimana kemudian Patta Narang 

menjadi Patron sehingga memberikan pengaruh terhadap perilaku memilih pada 

masyarakat. Maka dari itu disusunlah kerangka konseptual di bawah ini. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan lokasi penelitian  

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Field Research, merupakan penelitian 

lapangan dengan melakukan penelitian secara langsung kepada objek 

penelitian yang telah ditentukan dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati.27 Proses penelitian kualitatif ini 

melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

dan prosedur-prosedur mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, 

menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-

tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini 

memiliki struktur atau karangka yang fleksibel. 

Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk membuat deskripsi 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki. Adapun tipe 

penelitian ini adalah deskriptif. Tipe penelitian deskriptif ialah metode dengan 

mengumpulkan, menganalisa, dan menyajikan data informasi dengan sebenar-

benarnya. 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dusun Ma’lenteng, Desa 

Erelembang, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa. Dalam fenomena 

 

27 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualiatatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian 

(Depok: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 22. 
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pesta demokrasi, Masyarakat Dusun Ma’lenteng secara empiris adalah 

masyarakat yang cenderung solid dalam sikap-sikap politiknya, hal ini tidak 

lepas dari pengaruh Andi Mardan Patta Narang sebagai figur yang memiliki 

pengaruh kuat untuk mensolid-kan masyarakat, apa yang kemudian melatar 

belakangi sehingga masyarakat Ma’lenteng meletakkan Andi Mardan Patta 

Narang sebagai figur yang dipercaya dan didengar adalah tujuan dari penelitian 

ini. 

B. Pendekatan Penelitian  

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-behaviorisme, 

pendekatan ini  meneliti aspek perilaku dan kegiatan manusia, dan juga orientasinya 

terhadap kegiatan tertentu seperti sikap, motivasi, persepsi, evaluasi, tuntutan, 

harapan, dan sebagainya, yang tidak terlepas dari aspek nilai pada perilaku-perilaku 

itu.28  

Pada penelitian jenis ini, data bersifat deskriptif, dimana data dapat berupa 

gejala-gejala yang dikategorikan maupun dalam bentuk yang lainnya, semisal foto, 

dokumen, dan catatan lapangan saat penelitian dilaksanakan. Pendekatan ini 

menekankan pada aspek makna, penalaran, definisi suatu situasi dan konteks 

tertentu. Dalam prosesnya, peneliti melakukan observasi atau terlibat langsung di 

lapangan. 

C. Sumber Data 

 

28 Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-DasarIlmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2007), h. 81.  
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1. Data primer (primary data), yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung 

dari obyek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. Dalam penelitian 

ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara. 

2. Data sekunder (secondary data), yaitu data penelitian yang diperoleh secara 

tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan 

oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengelola, tetapi dapat 

dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder dalam penelitian 

ini didapatkan dari situs-situs institusi yang resmi yang dapat dijadikan suatu 

referensi berdasarkan kajian penelitian ini, dan juga dari referensi buku, jurnal, 

karya ilmiah dan artikel yang terkait dengan pembahasan penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data  

Dalam pengumpulan data penulis akan menggunkaan metode sebagai 

berikut: 

1. Library research, yaitu cara pengumpulan data melalui buku-buku atau 

literatur yang berkaitan dengan maslaah yang akan du teliti. Adapun teknik 

yang akan digunakan adalah sebagai berikut:  

a) Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip isi buku yang relevan dengan 

materi penulisan dengan tidak mengubah redaksi kata baik huruf 

maupun tanda bacanya. 

b) Kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengutip hasil bacaan dengan 

berbeda konsep aslinya, namun tidak merubah makna dan tujuan dalam 

bentuk ikhtisarnya.29  

 
29 Burhan Bungin, Metodologi Penulisan Kualitatif (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2009), h. 108 
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2. Field research, yaitu metode pengumpulan data dnegan mengadakan 

penelitian secara langsung kepada objek penelitian yang telah ditentukan. 

Teknik pengumpulan data yang digunkana dalam penelitian ini melalui tiga 

cara yakni, wawancara, observasi dan dokumentasi: 

a) Observasi atau pengamatan, adalah kegiatan keseharian manusia dengan 

menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain 

panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena 

itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 

pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu 

dengan pancaindra lainnya. Jadi observasi adalah metode pengumpulan 

data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui 

pengamatan dan pengindraan.30 

b) Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

peneliti, meliputi buku-buku yang relevan, pertauran-peraturan, laporan 

kegiatan film documenter dan data lain yang relevan.31 

c) Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data, dengan mengajukan 

pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden atau 

pertemuan dua orang, dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara dengan informan, atau orang yang diwawancarai 

untuk bertukar informasi melalui Tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksi makna dalam suatu topik tertentu. Dengan wawancara, 

maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang 

 
30H.M.Burhan Bungin, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 118 

31 Syamsuddin, dkk, Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal (Ponorogo: Cv. 

Wade Group, 2015), h. 156a 
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partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena yang 

terjadi, dimana hal ini tidak ditemukan melalui observasi.32 

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Snowball 

sampling, yaitu teknik pengambilan sample yang mula-mula peneliti mencari 

informan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, kemudian dari informan ini 

akan menunjukkan atau mengajak temannya yang lain untuk dijadikan sampel.33 

Berikut daftar yang akan menjadi informan dalam penelitian. 

No. 
Nama Jabatan  

Usia 

(Tahun)  

1. 
Abd. Haris, S.Pdi   Tokoh Pendidik 43 

2. 
Andi Anjas 

Tamara 

Kepala Dusun 26 

3. 
Ruslianto Kepala RK (Rukun 

Keluarga) 

46 

4. 
Firman Kepala RT 53 

5. 
Alimuddin Tokoh Pemuda 31 

6. 
Abdul Haris  Tokoh Agama 43 

7. 
Maddy  Masyarakat  37 

 
32Burhan Bungin, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 118. 

33 Usman Rianse dan Abdi, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan 

Aplikasi), (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 46. 
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8. 
Yungsi Masyarakat 25 

9. 
Rapita Masyarakat 45 

 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam pelaksanaan 

penelitian. Dengan ini peneliti harus mempersiapkan alat-alat sebagai berikut: 

1. Pedoman wawancara merupakan alat yang dijadikan sebagai dasar ketika 

melakukan wawancara berupa daftar pertanyaan yang akan diajukan 

kepada narasumber untuk memperoleh informasi. 

2. Buku catatan yang digunakan untuk mencatat seluruh hasil percakapan dari 

narasumber. 

3. Alat perekam yang digunakan untuk merekam seluruh percakapan dengan 

narasumber, yang juga meliputi kamera yang berfungsi untuk mengambil 

gambar bersama narasumber ketika melakukan wawancara. 

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data  

Pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tekhnik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu sebuah metode analisis yang 

dilakukan dengan cara mendeskripsikan jenis data yang berbentuk informasi baik 

lisan maupun tulisan. Data kemudian dijabarkan dalam bentuk teks agar lebih 

mudah dimengerti.  

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan 

dokumentasi.   
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2. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan 

lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang 

sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.  

3. Penyajian data setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah 

penyajian data. Penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah 

dipahami. Penyajian data selanjutnya dilakukan dalam bentuk uraian 

naratif. 

G. Pengujian Keabsahan Data  

Menguji keabsahan data adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam 

penelitian kualitatif, ini bertujuan untuk membuktikan penelitian yang dilakukan 

merupakan penelitian ilmiah, sekaligus sebagai bentuk pertanggung jawaban 

peneliti dalam proses pengumpulan data. 

Hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti tidak meragukan sebagai karya 

ilmiah, maka dilakukan uji kredibilitas data. Terdapat tahapan dalam pemeriksaan 

keabsahan yaitu, melakukan proses triangulasi dalam menguji kredibilitas dengan 

melakukan pengecekan data dari berbagai sumber, yaitu dengan menggabungkan 

dan membandingkan data yang telah diperoleh dari berbagai informan pada saat 

proses wawancara berlangsung. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Kondisi Geografis Dusun Ma’lenteng 

Dusun Ma’lenteng merupakan bagian dari Desa Erelembang, 

kecamatan Tombolopao dan terletak di wilayah bagian paling timur berbatasan 

dengan kabupaten Bone. Adapun luas wilayah Dusun Ma’lenteng adalah 7,00 

Km². 

 

 

 

 

 

Peta wilayah Dusun Ma’lenteng 

2. Kependudukan dan kondisi sosial budaya  

Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010, diketahui bahwa 

jumlah penduduk Dusun Ma’lenteng sebanyak 634 Jiwa, yang terbagi atas 324 

laki-laki dan 310 perempuan. Sementara itu kondisi Sosial Budaya masyarakat 

Dusun Ma’lenteng, berdasarkan dengan data penduduk yang ada, penduduk 

Dusun Ma’lenteng 100% adalah pemeluk Agama Islam, serta 99 % Suku 
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Makassar selebihnya adalah Suku Bugis hasil perkawinan antar suku namun 

toleransi dan kerukunan tetap terjalin yang menjunjung tinggi Budaya Bugis 

Makassar yaitu “Siri´ na Pacce, Sipassiriki, Sipappaccei, Sipakatau dan 

Sipakalabbiri” Perspektif budaya masyarakat di Dusun Ma’lenteng masih 

sangat kental dengan budaya Makassar, walaupun budaya-budaya dari suku 

lain misalnya Bugis dan budaya dari suku lainnya juga ada. Hal ini dapat 

dimengerti karena hampir semua Desa dan di Kabupaten Gowa masih kuat 

pengaruh Kerajaan Gowa. Dari latar belakang budaya, kita bisa melihat aspek 

budaya dan sosial yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Didalam 

hubungannya dengan agama yang dianut misalnya, Islam sebagai agama 

mayoritas dianut masyarakat, dalam menjalankannya sangat kental tradisi 

budaya Makassar. Tradisi budaya Makassar sendiri berkembang dan banyak 

dipengaruhi ritual-ritual atau kepercayaan masyarakat sebelum agama Islam 

masuk.  

3. Kondisi perekonomian masyarakat 

Dusun Ma’lenteng sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian 

sebagai petani dengan bercocok tanam seperti padi, jagung ,sayur – sayuran, 

ubi kayu, kacang-kacangan, Kopi, serta pisang yang biasanya di tanam di 

kebun, sedangkan untuk lahan kebun selain tanaman diatas juga ditanami 

tanaman jangka panjang meskipun tidak seberapa yaitu mangga dan Nangka . 

Hasil budidaya tanaman tersebut pada umumnya dijadikan sumber makanan 

pokok , bahkan ada yang langsung ke kebun membeli kemudian menjual ke 

dusun-dusun atau bahkan dijual ke pasar desa atau pasar luar Desa. Sebagian 

petani yang punya lahan berdekatan dengan sumber air mereka dapat menanam 

berbagai macam jenis tanaman jangka pendek. Sebelum melakukan 
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penanaman umumnya didahului dengan penyiapan lahan, bibit, penanaman, 

perawatan tanaman dengan cara melakukan penyiraman, penyiangan dan 

pemupukan sampai kepada pemanenan dan pengolahan pasca panen. 

B. Biografi Singkat Andi Mardan Patta Narang  

1. Riwayat Hidup Andi Mardan Patta Narang 

Andi Mardan Patta Narang atau akrab disapa Patta Narang lahir pada 

hari sabtu  tanggal 4 bulan 10 tahun 1969 M atau bertepatan pada tanggal 23 

rajab 1389 H, merupakan anak dari Andi Rakka Patta Siga Dan Puang Ina 

,beliau merupakan anak ke 2 dari sepuluh bersaudara yaitu: 

a. A. Marsuki Pt (Patta) Ranring 

b. A. Mardan Pt Narang 

c. A. Nasir Pt Mala 

d. A. Haris Pt Sirate 

e. A. Rustam Pt Bombong 

f. A. Asri Pt Rauf 

g. A. Sudirman Pt. Nyaklak 

h. A. Anwar 

i. A. Ade Fitriani Pt Rannu 

j. A. Ardan Pt Bani 

Patta Narang menikah dengan Rapita, dari pernikahannya ia memiliki 

tiga  anak, 2 laki-laki dan satu perempuan, masing-masing bernama: 

a. Anjas Tamara 

b. A. Putri  

c. A. Aan Azan Subuh 
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Kemudian Patta Narang menempuh pendidikan di SDN Tombolopao, 

SMPN Tombolopao, Kemudian lanjut di Sekolah Pendidikan Guru 

Muhammadiyah Ujung Pandang , dan melanjutkan kuliahnya di YPUP. Setelah 

lulus kuliah ia kembali ke kampung menjadi guru Honorer selama 5 tahun. 

Akan tetapi pengangkatan menjadi ASN (Aparat Sipil Negara) terlalu susah 

akhirnya ia kembali ke Makassar menjadi kontraktor dan sempat menjadi 

Direktur selama 2 periode. Disitulah ia menimba ilmu mengenai politik praktis 

secara nonformal, karena bekerja sebagai kontraktor membuatnya ia harus 

berpindah-pindah tempat, dari satu kampung ke kampung lain. Pangkatnya 

yang sebagai Direktur waktu itu, sehingga membuatnya harus memiliki 

kemampuan kepemimpinan yang efektif dalam mengontrol anggotanya, dan 

juga kemampuan beradaptasi dengan masyarakat setempat, disitulah terbentuk 

karakter kepemimpinannya. Setelah berhenti bekerja di kontraktor Patta 

Narang kembali ke Kampungnya di Tombolopao dan menjadi guru di 

Ma’lenteng lalu kemudian menjabat sebagai kepala Dusun. 

Menurut pengakuan A. Haris, yang merupakan adik Patta Narang, ia, 

Patta Narang dan saudara-saudaranya hidup dalam keluarga yang beradat, 

sederhana dan bertumbuh di dalam atmosfer pendidikan orang tua yang keras, 

keras bukan dalam makna fisik tapi dalam makna prinsip. Prinsip yang 

dimaksud adalah prinsip keteguhan untuk berdiri di atas kebenaran. Berkat 

didikan itu sehingga berdampak pada pembentukan karakternya dan menjadi 

bekalnya nanti ketika menjadi pemimpin sebagai kepala Dusun di Ma’lenteng.  

Patta Narang wafat pada tahun 2018. Patta Narang Menjabat sebagai kepala 

Dusun di Ma’lenteng sejak tahun 2004 sampai 2018.  

 



 

41 

 

 

C.  Terbentuknya Dominasi Andi Mardan Patta Narang terhadap Masyarakat 

Ma’lenteng 

1. Kedatangan Andi Mardan Patta Narang Di Ma’lenteng    

Andi Mardan Patta Narang pertama kali datang ke Ma’lenteng pada 

tahun 1996, pada mulanya ia datang sebagai guru SD, ia adalah guru bagi 

generasi awal masyarakat yang mengenyam pendidikan. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh pak Haris selaku muridnya yang sekarang melanjutkan 

perjuangan beliau sebagai guru SD di Ma’lenteng. 

“Saya adalah angkatan pertama yang diajar oleh beliau”34 

Dalam melaksanakan tugas sehari-harinya sebagai guru, ia juga dikenal  

senang mengakrabkan diri dengan masyarakat setempat, ia senang bergaul dan 

berdiskusi dengan masyarakat setempat yang notabene adalah petani. Dari 

sekian banyak guru yang telah ditugaskan untuk mengajar di sekolah SD dusun 

Ma’lenteng, menurut pengakuan pak haris, hanya Andi Mardan Patta Narang 

yang bisa bertahan, ini berkat kemampuan yang dimiliki oleh Patta untuk 

beradaptasi dengan masyarakat setempat.  

“dari sekian banyak guru yang pernah mengajar di sekolah ini, 

hanya patta yang sanggup bertahan, yang lain hanya bisa bertahan 

beberapa bulan saja,ini karena patta memiliki kemampuan 

beradaptasi, sehingga bisa melebur dengan warga disini,”35 

Selain itu, patta Narang juga sering berdiskusi dengan sesepuh atau 

orang-orang yang dituakan di dusun Ma’lenteng, dari mereka Patta Narang 

 
34 Abd. Haris, S.Pdi  (43 Tahun), tokoh pendidik, Wawancara, Ma’lenteng, 17 juni 2023. 
35 Abd. Haris, S.Pdi  (43 Tahun), tokoh pendidik, Wawancara, Ma’lenteng, 17 juni 2023. 
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banyak menimba ilmu tentang gaya kepemimpinan para sesepuh, termasuk 

pengetahuan tentang kebijaksanaan. Pada tahun 2004 Patta Narang mulai aktif 

mendampingi pemerintah setempat, ia seringkali dijadikan sebagai tempat 

bertanya para pemerintah setempat termasuk kepala desa ketika hendak 

mengambil keputusan atau menyelesaikan suatu masalah, sebagaimana yang 

dikatakan oleh Abdul Haris yang merupakan Tokoh Agama di Ma’lenteng. 

“Tahun 2004 mulai melakukan pembangunan, ia sudah mulai 

mendampingi pemerintah setempat, memberi saran, jadi ia sudah 

ditokohkan pada waktu itu,”.36 

Pada tahun 2004, Patta Narang juga telah menjadi kepala dusun di 

Ma’lenteng, itu merupakan awal perjuangan beliau untuk memperjuangkan 

kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan kekuatan jabatan politiknya. 

Ia sudah mulai melangkah lebih maju dan dan lebih politis dengan 

mendayagunakan istrumen perangkat-perangkat politis yang ia miliki. Patta 

Narang menjabat sebagai kepala dusun dari tahun 2004 sampai ia wafat pada 

tahun 2018 kemudian digantikan oleh anaknya dan masih menjabat sampai 

sekarang. 

Dari penejelasan di atas kita menemukan bagaimana dominasi 

intelektual Patta Narang terhadap pemerintah setempat, kapasitas intelektual 

yang dimilikinya telah membuatnya dipercaya oleh Masyarakat untuk menjadi 

kepala dusun. 

 

 

 

36Abdul Haris  (43 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Ma’lenteng, 18 Juni 2023. 
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2. Relasi Andi Mardan Patta Narang – Mayarakat Ma’lenteng 

Patta Narang dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan berwibawa, 

sebagaimana yang dikatakan salah satu masyarakatnya, Ruslianto yang 

sekarang adalah ketua RK (Rukun Keluarga);. 

“Tegas, berwibawa, pokoknya tarissengai rekeng anggambarkangi anjo 

tei pakua kepribadianna,”37 

(Tegas, berwibawa, kita tidak bisa menggambarkan secara utuh 

bagaimana kepribadian beliau) 

 

Menurut Ruslianto kepribadian Patta Narang sangat sulit digambarkan 

ketika hanya disandarkan pada bahasa kata, Patta Narang adalah sosok manusia 

sekaligus pemimpin yang paripurna sehingga dirinya tidak bisa digambarkan 

hanya pada sekedar salah satu nilai kesempurnaan insani, kepribadianya tidak 

bisa diwakilkan dengan bahasa kata-kata. Patta Narang tidak hanya ahli dalam 

memimpin dan berpolitik, namun ia juga ahli dalam hal pengetahuan 

keagamaan, adat, psikologi sosial, hukum, hakim yang adil, dan lain 

sebagainya. 

Hal yang senada juga diucapkan oleh pak haris, 

“Tena kana beda-bedakangi tawwa, iaminjo naringai ri tauwwa karena 

anjo punna pemimpin, punna rieng na pa’reppese na rieng tena, akan 

ada cela untuk tidak di sukai, takkulleai punna rieng nareppesi narieng 

tena,”38 

(beliau tidak membeda-bedakan masyarakatnya, itulah mengapa ia di 

sukai, kerena ketika seorang memimpin ia perhatian dengan masyarakat 

tertentu dan tidak perhatian dengan masyarakat lainnya,  akan ada cela 

 
37Ruslianto  (46 Tahun), Rukun Keluarga (RK), Wawancara, Ma’lenteng, 19 Juni 2023. 
38 Abd. Haris, S.Pdi  (43 Tahun), Tokoh Pendidik, Wawancara, Ma’lenteng, 17 Juni 2023. 
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untuk tidak di sukai, sangat tidak bisa bagi seorang pemimpin ketika ada 

yang diperhatikan dan ada yang tidak,) 

Menurut pak haris, Patta Narang adalah sosok  pemimpin yang adil, 

perlakuannya terhadap masyarakat, tidak ada yang diperlakukan secara tidak 

seimbang, misalkan ada yang diperlakukan secara khusus dan ada yang tidak, 

dalam pandangan masyarakat, di hati Patta Narang semua masyarakat sama, 

sikap inilah yang membuat masyarakat menyukainya, ia tidak seperti 

pemimpin-pemimpin lain di luar sana yang ada masyarakatnya di anak 

emaskan dan ada yang tidak, apalagi kalau salah satu masyarakatnya memiliki 

hubungan kekeluargaan dengannya, maka akan diperlakukan secara khusus 

yang akan menimbulkan kecemburuan sosial. Akan tetapi Patta Narang tidak 

bersikap seperti itu. Ia merupakan sosok pemimpin  yang adil.   

Walaupun sampai sekarang konsep keadilan yang ditafsirkan oleh para 

pemikir politik merupakan istilah yang masih relatif sulit dijelaskan dalam 

pengertiannya yang mutlak atau abstrak, namun menurut Prof. DR. Syed 

Hussain Mohammad Jafri, keadilan sangat dekat hubungannya dengan konsep 

persamaan walaupun persamaan tidak bisa disamakan dengan adil, hubungan 

antara persamaan dan keadilan selalau terejawantahkan dalam perjalanan 

sejarah, tuntutan persamaan adalah sifat permanen dari konsep keadilan itu 

sendiri, keadilan tidak akan pernah bisa terejawantahakan apabila persamaan, 

seperti persamaan hak terhadap semua orang tidak dilakukan39. Sebagaimana 

juga yang dikatakan oleh Aristoteles yang mengatakan secara jelas bahwa 

keadilan adalah persamaan itu sendiri.40  

 
39 Prof. DR. Syed Hussain Mohammad Jafri, PH.D. Agama dan Negara dalam Pandangan 

Imam Ali. (Yogyakarta: Rausyanfikr Institute, 2016).  h. 44 
40 Prof. DR. Syed Hussain Mohammad Jafri, PH.D. Agama dan Negara dalam Pandangan 

Imam Ali. h. 44.  
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Kepedulian Patta Narang terhadap masyarakat bukan hanya pada soal 

material namun juga pada hal yang nonmaterial, utamanya pada perkembangan 

pengetahuan masyarakatnya khususnya generasi muda yang akan melanjutkan 

perjuangan golongan yang telah tua. Sebagaimana yang dikatakan oleh pak 

Haris;  

”Dia aktif mensosialisasikan kepada warga masyarakatnya untuk 

melanjutkan pendidikannya minimal samapai ke jenjang SMP sampai 

ke perkuliahan, ia terus mendorong ke orang tua agar melanjutkan 

pendidikan anaknya. Setiap hari jumat ketika setelah selesai shalat 

jum’at ia sering naik ke mimbar untuk memberikan edukasi ke 

masyarakat, ia selalu menyampaikan ke masyarakat bahwa kehidupan 

yang kamu alami sekarang ini jauh berbeda nanti yang akan di alami 

oleh anak-anakmu, sama dengan kehidupan yang di alami oleh nenek 

moyangkita dulu berbeda  dengan yang kita alami sekarang ini. Tidak 

akan sama kehidupan yang akan kita alami dengan keturunan kita di 

belakang hari. Iaminjo na…. na anjurkan…pasikolai manna mamo 

tanjari sarjana’aja yang penting caraddeki appikkiri. Ia selalu memberi 

motivasi kepada masyarakat,”41 

Berdasarkan penjelasan pak Haris, Ia selalu mendorong kepada orang 

tua agar menyekolahkan anaknya, minimal sampai pada jenjang SMP (Sekolah 

Menengah Pertama), walaupun tidak sampai ke jenjang perkuliahan, namun 

setidaknya bisa mengandalkan potensi berfikirnya untuk ia jadikan sebagai 

sandaran dalam memahami kehidupan. 

Sikap Patta Narang yang adil terhadap masyarakat serta kepeduliannya 

terhadap pendidikan generasi muda adalah sebuah sikap yang memiliki ciri ke 

Bapakan, ia seperti seorang ayah yang berperan sebagai pemimpin yang 

memberikan perlindungan dengan upaya memberikan dorongan, menasehati, 

menyentuh alam berfikir masyarakat, memberikan pandangan dan kalkulasi 

jauh kedepan untuk membuat warga masyarakatnya menyediakan bekal dalam 

 
41 Abd. Haris, S.Pdi  (43 Tahun), Tokoh Pendidik, Wawancara, Ma’lenteng, 17 Juni 2023. 
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menghadapi kehidupan di masa depan. Pendidikan yang selalu didorongnya 

untuk diselami oleh genersi pelanjut masyarakat di Ma’lenteng adalah sebuah 

kepedulian kemanusiaan, sebuah ungkapan kecintaan yang mendalam, terdapat 

sebuah arti hidup dan kebermanfaatan untuk kemajuan di masa depan dengan 

dimanfaatkannya akal dan fikiran oleh genasi yang akan datang. Ini merupakan 

salah satu alasan mengapa masyarakat meletakkan Patta Narang sebagai 

seorang pemimpin yang dicintai, dikagumi, dan dijadikan panutan, sebab ini 

merupakan suatu yang berarti bagi mereka. Seperti yang dikatakan oleh pak 

RK; 

“Tokoh panutan memang tong, puna rieng mae napau, tena kalana 

tantangi tauwa karena memang untuk masyarakat,”42 

 

(beliau merupakan tokoh panutan, ketika ada yang ia katakan, tidak 

akan ditentang karena memang untuk masyarakat).  

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Abdul Haris; 

“ka iaminjo rieng istilah tauwa riolo angkua, parentai tauwwa rii 

elokna,”43 

 

(ada pepatah nenek moyang, perintahlah orang sesuai dengan yang 

di inginkannya) 

Maksud dari penjelasan di atas adalah, kecintaan masyarakat terhadap 

Patta Narang dikarenakan esensi perintah yang dilontarkan kepada masyarakat 

adalah suatu yang memang pada hakikatnya diinginkan dan dibutuhkan oleh 

masyarakat. Pesan nenek moyang yang di ungkapkan oleh pak Haris bahwa 

“parentai tauwwa ri elokna” artinya, ketika kamu hendak memberikan perintah, 

maka perintahlah berdasarkan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh 

 
42 Ruslianto  (46 Tahun), Rukun Keluarga (Rk), Wawancara, Ma’lenteng, 19 Juni 2023. 
43 Abdul Haris  (43 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Ma’lenteng, 18 Juni 2023. 
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seseorang atau masyarakat yang kamu perintah, agar mereka secara ikhlas mau 

mengikuti perintahmu. Metodologi Patta Narang ketika hendak memberikan 

perintah adalah dengan terlebih dahulu menyentuh alam berfikir masyarakat, 

sampai mereka betul-betul menyadari nilai fundamental dalam hubungannya 

dengan dirinya sendiri dari apa yang diperintahkan. 

Tindakan Patta Narang terhadap masyarakat Ma’lenteng dengan 

melakukan upaya agar para ibu dan ayah menyekolahkan anaknya secara alami 

akan membentuk hubungan emosional yang mendalam, secara psikologi 

seseorang akan senang dan merasa berarti ketika diperhatikan, dan ini terjadi 

secara alami. Selain itu konteks ajakan ini adalah suatu hal yang logis dan 

memiliki manfaat praktis disamping bermanfaat bagi proses penyempurnaan 

jiwa terhadap mereka yang diajak. Dorongan untuk bersekolah secara alami 

akan memiliki dampak besar kedepannya, baik secara budaya, ekonomi dan 

politik, ketika kita mencoba berfikir ke depan, pasti kita akan menerimanya 

sebagai kebutuhan individu maupun masyarakat. Apa yang dilakukan oleh 

Patta Narang ini secara karakteristik mirip dengan yang diperintahkan Allah 

SWT. Kepada Rasulullah SAW. Ketika pertamakali menurunkan wahyu. 

Perintah awal dan secara prinsip merupakan langkah awal Rasulullah untuk 

menjalankan misi kenabian adalah perintah membaca (Surah Al-Alaq Ayat 1-

5). Perintah mambaca ini memiliki makna yang sepadan dengan mamahami 

dan berpengetahuan.  Ketika kita membuka literatur-literatur islam akan 

banyak kita temukan ungkapan-ungkapan atau pernyataan-pernyataan yang 

menegaskan pentingnya berfikir. Baik Al-Qur’an maupun hadis atau riwayat 

banyak penekanan terkait betapa pentingnya tadabbur (merenung) dan Ta’aqul 

(berfikir).   
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Status Patta Narang yang juga adalah seorang guru sekolah merupakan 

nilai tambah dimata masyarakat Ma’lenteng, statusnya sebagai guru dengan 

modalitas keilmuan yang tidak hanya terbatas pada ilmu-ilmu formal yang 

berkutat pada catatan-catatan buku dan cenderung terbatas pada ide-ide sempit, 

serta tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari, juga tidak memiliki nilai 

relevansi dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, akan tetapi kemampuan 

berfikir yang luas, memiliki relevansi, sekaligus kemampuannya dalam 

meletakkan itu pada kehidupan  bermasyarakat adalah sebuah modalitas 

individu yang dimilikinya, ini menjadi hal yang sangat kuat pengaruhnya 

sehingga masyarakat menjadikannya sebagai sandaran pengetahuan.  

3. Patronase Andi Mardan Patta Narang 

Menurut Scott, patron merupakan seseorang yang memiliki peran 

membantu kliennya yang kemudian melahirkan pola hubungan timbal balik, 

seperti relasi moral. Dulunya, perekonomian masyarakat Ma’lenteng sangat 

rendah, mata pencaharian masyarakat adalah petani, ini dikarenakan kurangnya 

bantuan dan ketersediaan pupuk subsidi bagi petani, sehingga hasil pertanian 

sangat kurang, jarak Dusun ke ibu kota Desa pun sangat jauh, dengan kondisi 

jalan yang masih tanah dan curam dengan jalur yang melewati hutan dan 

perbukitan ditambah jarak yang sangat jauh membuat akses ke ibu kota Desa 

sulit dijangkau masyarakat Ma’lenteng. Akhirnya kondisi petani jarang 

dijadikan sebagai subyek perhatian pemerintah. Ketidakpercayaan diri warga 

untuk meminta bantuan kepada pemerintah karena minimnya pengetahuan juga 

menjadi penyebab ketertinggalan dari segi pertanian dan banyak aspek, 

termasuk listrik yang belum ada. Seperti yang dikatakan oleh pak firman; 

“Parea riolo hasilna kurang, ka masalah mesi’ mange, punna 

labassanajatoa anne mae masyarakakia anngera  ka  ammalingi prosesna  
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namapa ri sare, nampa anjo parea  punna  allallo hattunna nampa ri mesi’ 

ka anu tena kala porei, jari  rienna pa  anjo patta narang na lancara’ 

pupukia,”44 

 

(sebelumnya, hasil panen padi sangat kurang, itu disebabkan karena 

kurangnya ketersediaan pupuk, ketika hanya masyarakat kecil seperti kita 

yang meminta bantuan akan lama prosesnya sampai diberikan, apalagi 

karakteristik padi itu ketika lewat waktunya di pupuk mka hasilnya tidak 

akan maksimal, baru setelah kehadiran Patta Narang, pupuk menjadi 

lancar) 

Menurut pengakuan pak Firman selaku kepala RT, masyarakat tidak 

percaya diri untuk meminta bantuan kepada pemerintah, karena menurutnya, 

apabila hanya masyarakat biasa yang tidak punya kekuatan apapun secara 

politik atau tidak punya kedekatan secara emosional ataupun hubungan 

kekeluargaan dengan pemerintah, kalaupun diberikan bantuan prosesnya pasti 

lambat, sementara penggunaan pupuk pada tanaman tidak bisa lambat, tanaman 

memiliki mekanisme alaminya sendiri. Semenjak kedatangan Patta Narang 

yang memiliki banyak kenalan dengan pejabat pemerintah akhirnya mengubah 

nasib petani, stok pupuk subsidi dan bantuan-bantuan pupuk mulai mengalir 

dan sudah bisa mencukupi kebutuhan petani sehingga hasil pertanian 

masyarakat mulai membaik dan lambat laun kondisi perekonomian masyarakat 

sudah tercukupi bahkan melampaui batas kecukupan. 

Jasa Patta Narang terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat 

Ma’lenteng selain terbantunya para petani atas ketersediaan dan kelancaran 

pupuk subsidi adalah perjuangannya untuk memasukkan listrik PLN di dusun 

Ma’lenteng, sebagaimana yang diungkapkan oleh pak Haris; 

“Andaikan bukan karena perjuangannya ka tena kalantamaki mae 

listrikia ka lolo lerei nampa rieng bola kemudian perimbanganna anjo 

kontraktorkia susai ampa’lantuki mae alatna ka anu menge bosi na kodi 

 
44 Firman (53 Tahun), Kepala RT, Wawancara, Ma’lenteng, 21 Juni 2023. 
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ha’rungangia ka jalan tana’I ja, jadi ia minjo jaminanna masyarakat siap 

bersatu untuk membantu kontraktor mendatangkan peralatan-peralatan 

yang dibutuhkan, jari ri hatunna lantu’mi anjo peralatanna mangei 

ngasenngiseng tawwa ambali’I battu ri boko tenamo kana jamai-jamaanna 

masyarakakia karna pattanarangminjo jaminanna angkua bersatui 

masyarakakia ambali’i kontraktorkia,”45 

 

(Andaikan bukan karena perjuangannya, listrik PLN tidak akan 

masuk, kerena jarak satu rumah dengan rumah yang lain sangat jauh, 

selain itu jarak yang jauh dari pemukinan yang memiliki listrik, jalan yang 

masih tanah sehingga ketika hujan akan sulit diakses alat berat, Patta 

Narang kemudian berhasil membujuk para kontrakror untuk melakukan 

pembangunan, Patta membuat perjanjian dengan pihak kontraktor bahwa 

masyarakat akan ikut serta, bergotong royong untuk membantu para 

kontraktor seprti menbantu mendatangkan alat-alat dan perlengkapan yang 

dibutuhkan) 

Begitu juga yang dikatakan oleh kepala Dusun sekarang, yang 

merupakan anak dari Patta Narang; 

“sebetulnya harga tenaga listrik PLN pada awalnya tidak bisa 

dijangkau oleh warga, karena hitungan jarak yang terbilang jauh dan  rute 

yang sulit, namun karena betapa pentingnya listrik bagi masyarakat, 

sehingga atta bersikukuh untuk berjuang mendatangkan listrik, berbagai 

macam cara dilakukannya, diantara metode dialog dan tentunya cara-cara 

politis akhirnya masyarakat bisa menikmati listrik dengan harga yang bisa 

mereka jangkau bahkan harganya lebih murah dari dusun yang dekat 

dengan pusat ibu kota desa,”46 

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa sebetulnya potensi penolakan 

pihak PLN dan Kontraktor untuk tidak memasukkan listrik ke dusun 

Ma’lenteng sangat besar karena pertimbangan jarak yang sangat jauh dari pusat 

ibu kota desa, dan jarak antara rumah satu dengan yang lainnya lumayan jauh, 

ditambah lagi dengan harganya yang mahal dan tidak bisa dijangkau oleh 

warga, namun dengan perjuangan yang gigih, pada akhirnya kedua belah pihak, 

Patta Narang yang mewakili masyarakat dengan pihak kontraktor membuat 

 
45 Abd. Haris, S.Pdi  (43 Tahun), Tokoh Pendidik, Wawancara, Ma’lenteng, 17 Juni 2023. 
46 Andi Anjas Tamara (26 Tahun), Kepala Dusun, Wawancara, Ma’lenteng, 17 Juni 2023. 
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kesepakatan, Patta Narang kemudian memberikan jaminan bahwa masyarakat 

akan membantu pihak kontraktor dalam proses pemasangan bahan-bahan 

material listrik. 

Selain terbantunya perekonomian dengan lancarnya pupuk bersubsidi 

dengan kehadiran listrik tenaga PLN, perjuangan patta Narang yang paling 

diingat, memiliki dampak yang besar dan dirasakan langsung oleh masyarakat 

dusun Ma’lenteng adalah pembangunan infrastruktur jalan aspal, sebagaimana 

yang dikatakan oleh kepala RT; 

“……pengaspalan battu raha mae, ia ngaseng,”47 

 

(adanya jalanan beraspal karena perjuangan Patta Narang) 

Pak RT mengatakan, bahwa adanya pembangunan jalanan beraspal 

adalah merupakan hasil dari perjuangan beliau, dibandingkan dengan dusun-

dusun lain yang jauh dari ibu kota kecamatan dan ibu kota Desa sekecamatan 

Tombolopao, Dusun Ma’lenteng adalah yang paling jauh dari pusat 

pemerintahan desa, namun kalau dibandingkan dengan infrastruktur jalannya, 

dusun Ma’lenteng lebih baik pembangunannya.  

Infrastruktur jalan atau pembangunan jalan memiliki pengaruh yang 

sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Apabila 

pembangunan terhadap infrastruktur jalan dilakukan dengan cepat dan baik, 

maka dengan sendirinya akan semakin cepat dan semakin baik pula 

kesejahteraan akan dicapai oleh masyarakat yang berada di wilayah tersebut. 

Begitu pula sebaliknya, ketika pembangunan infrastruktur jalan lambat dan 

kurang baik  maka kesejahteraan dan perkembangan masyarakat yang ada di 

 
47 Firman (53 Tahun), Kepala RT, Wawancara, Ma’lenteng, 21 Juni 2023. 



 

52 

 

wilayah tersebut juga akan lambat dan kurang baik. Ini dikarenakan, banyak 

aktifitas sangat bergantung pada vasilitas sarana dan prasarana jalan, sebab 

jalan merupakan akses masyarakat dari suatu tempat ke tempat lain. seperti 

halnya akses ke sekolah, pendistribusian hasil pertanian, akses ke rumah sakit 

atau puskesma, akses ke pasar, dan akses ketempat lainnya yang ingin di tuju. 

Dalam hal memediasi pihak yang berkonflik, sebagaimana  yang 

dikatakan oleh Rapita, salah satu warga Ma’lenteng; 

“ketika misalkan ada konflik seperti sengketa, belum ada kasus yang 

penyelesaiannya di bawa keluar, seperti ke pengadilan atau kepolisian. 

Semuanya diselesaikan dengan mediasi Patta secara kekeluargaan, hingga 

akhirnya mereka bisa damai kembali dan masalahnya selesai,”48 

Ketika terjadi konflik Patta Narang akan menjadi mediator untuk 

menengahi dan memberikan solusi kepada pihak yang terkait, berkat 

kemampuannya menyelesaikan masalah dengan bijak dan mampu diterima 

oleh kedua belah pihak, sehingga mereka tidak perlu menghabiskan biaya ke 

pangadilan atau berhadapan dengan pihak kepolisian yang pada akhirnya akan 

memunculkan permusuhan.  

Dari penggalian informasi yang telah diuraikan di atas, dapat 

ditemukan bahwa Patta Narang adalah sosok yang tampil di tengah-tengah 

masyarakat, untuk menjawab segala kebutuhan masyarakat, ia tampil seperti 

ayah yang memberikan perlindungan, menciptakan pengkondisian yang 

memberikan peluang kepada masyarakatnya untuk berkembang, maju, dan 

sejahtera secara ekonomi, dan juga tempat untuk menyelesaikan masalah-

masalah personal masyarakat. sebagaimana konsep dari patron yang secara 

 
48 Rapita  (45  Tahun), Masyarakat, Wawancara, Ma’lenteng, 21 Juni 2023. 
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istilah adalah sosok ayah yang berperan sebagi pemimpin, pemberi 

perlindungan dalam segala aspek serta memiliki ikatan secara personal bagi 

keluarganya. Hal ini kemudian menciptakan hubungan moral antara Patta 

Narang dengan masyarakat Ma’lenteng. Sebagaimana yang dikatakan oleh 

Maddy selaku masyarakat Ma’lenteng; 

 “Punna rieng takkala nakuaang ia ripinahang memang tongi ri 

masyarakakia ia,”49 

 

(ketika ada yang dikatakan oleh Patta Narang dalam bentuk perintah 

atau nasehat, masyarakat akan mematuhinya). 

Maddy mengatakan bahwa, perintah-perintah darinya disambut dengan 

ketaatan oleh masyarakat.  Apa yang dilakukan Patta Narang  yang notabene 

bukanlah penduduk asli dusun Ma’lenteng, membuat masyarakat merasa 

berhutang budi, segala jasanya melahirkan hubungan moril antara ia dengan 

masyarakat. Dahulunya masyarakat berada dalam ketidakberdayaan di 

hadapan harapan untuk hidup dalam ketentraman dan kesejahteraan, 

ketidakberdayaan karena ketiadaan kekuatan dan ketidakpercayaan diri untuk 

melakukan perjuangan yang membuat taraf kesejahteraan hidup mereka 

rendah, hasil perekonomian rendah, sulitnya akses tranportasi dan lain 

sebagainya. Ditengah-tengah ketidakberdayaan itu, kehadiran Patta Narang 

membawa situasi kehidupan baru bagi mereka, masyarakat akhirnya 

terantarkan pada situasi kehidupan yang selama ini ia rindukan, yang akhirnya 

membentuk ikatan dan relasi moral. Teori patron-klien menggambarkan 

ketidakberdayaan si klien pada kekuasaan patronase sehingga membuat 

hubungan itu langgeng, hal ini dikarenakan klien tidak memiliki kemampuan 

 
49 Maddy  (37  Tahun), Masyarakat, Wawancara, Ma’lenteng, 24 Juni 2023. 
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untuk mengubah kondisi yang pada gilirannya membentuk relasi dan hubungan 

moral.  

Fitrah ummat atau masyarakat tidak bisa membiarkan kekosongan 

kepemimpinan50. Inilah yang kemudian terjadi pada masyarakat Ma’lenteng. 

Ketiadaan sosok kepemimpinan yang tepat secara alami akan membuat 

masyarakat berada dalam keadaan morosot, kebingungan, dan kelemahan. 

Masyarakat membutuhkan pemimpin yang dapat membimbing dan 

menyelamatkan mereka dari keadaan yang selama ini membuatnya menderita 

serta hal-hal yang tidak mereka inginkan dalam perjalanan hidupnya. Keadaan 

ini adalah suatu kebutuhan alamiah dalam suatu kelompok masyarakat 

manapun, baik itu masyarakat dalam bentuk Qabilah, massa, ras, jama’ah dan 

lain sebagainya. Mereka akan mencari sosok pemimpin yang dianggap layak 

dan dapat menjadi sandaran. 

Al-Quran menggambarkan bagaimana watak yang selayaknya dimiliki 

oleh manusia terutama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. 

قَ  رَبِيَ  ال وَالِدَي نِ  أوَِ  أنَ  فُسِكُم   عَلَى   وَلَو   للَِّّ  دَاءَ شُهَ  بِِل قِس طِ  قَ وَّامِيَ  كُونوُا  آمَنُوا الَّذِينَ  أيَ ُّهَا يَ  وَالْ     
وََى   تَ تَّبِعُوا  فَلَ  ۖ بِِِمَا أوَ لَ   فاَللَُّّ  فَقِيراً أوَ   غَنِيًّا يَكُن   إِن   اللََّّ  فإَِنَّ  تُ ع رضُِوا أوَ   تَ ل وُوا وَإِن     تَ ع دِلُوا أَن   الْ   

خَبِيراً لُونَ تَ ع مَ  بِاَ كَانَ   

Terjemahnya:  

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi 

karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu 

bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya 

atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, 

 

50Muhammad Baqir Shadr, Filsafat Sejarah Islam Syiah , Yogyakarta, Jaringan Aktifis 

Filsafat Islam, 2013, hal. 13 
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janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari 

kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan 

menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang 

kamu kerjakan.(QS. An-Nisa:135).51 

 Maksud dari ayat di atas yaitu, keadilan merupakan tujuan manusia, 

menegakkan keadilan adalah tugas kemanusiaan, pemimpin yang layak adalah 

pemimpin yang rela dan berani berjuang menegakkan keadilan untuk 

aggotanya.  

Menurut Al-farabi, seorang filsuf dan juga salah satu pemikir politik 

islam, memberikan kualifikasi kelayakan bagi seorang pemimpin. Di antara 

sifat-sifat pemimpin yang disebutkannya adalah:”…bijak, berbadan kuat, 

bercita-cita tinggi, kuat daya hafalannya, baik daya pemahamannya, fasih 

berbicara, sangat cerdas, cinta terhadap ilmu, sanggup menanggung beban dan 

kesulitan karenanya, tidak rakus terhadap kenikmatan jasmani, mulia jiwanya, 

cinta kepada kejujuran, adil dan teladan bagi semua orang- hatta terhadap diri 

dan keluarganya-serta berani dan paling awal”. Kemudian ia melanjutkan, 

“terhimpunya semua syarat dan sifat ini dalam diri seseorang adalah sesuatu 

yang sangat jarang terjadi, apabila semua ini terhimpun dalam diri seseorang 

maka dialah sang pemimpin, tetapi jika tidak, maka orang yang paling banyak 

memiliki sifat-sifat tersebutlah yang dapat menjadi pemimpin……”52. Ketika 

kualifikasi kepemimpinan ini dihubungakan dengan diri Patta Narang, 

sebagaimana yang dijelaskan di muka, ditemukan bahwa Patta Narang 

memiliki beberapa kualifikasi yang menjadikannya layak untuk dijadikan 

 

51 Aplikasi Al-Qur’an Kemenag. (Jakarta Timur : Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an 

Gedung Bayt Al-Qur`an & Museum Istiqlal). Thn. 2021. 

52  Yamani  Filsafat, Politik Islam Antara Al-Farabi Dan Khomeini,  (Bandung : Mizan. 

2002). h. 12. 
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sebagai pemimpin, diantaranya baik daya pemahamannya serta keadilannya. 

Hal ini bisa dilihat ketika terjadi konflik antara dua orang masyarakat atau lebih 

maka Patta Narang akan dijadikan sebagai hakim karena keadilannya dan 

keadilan ini tidak terlepas dari daya pemahaman yang baik.    

Visi keadilan sosial bagi seluruh rakyat tidaklah cukup untuk 

mewujudkan keadilan itu sendiri, agar keadilan ini bisa terwujud maka 

dibutuhkan kekuatan. Sebagaimana para nabi diutus untuk menegakkan 

keadilan dan menyelamatkan manusia dari penindasan, para nabi adalah wujud 

kekuatan itu. Keadilan yang merupakan hak warga negara adalah suatu hal 

yang perlu diperjuangkan agar bisa didapatkan. Menurut islam, disamping hak 

adalah sesuatu pemberian, hak juga adalah sesuatu yang harus diraih, kita harus 

berjuang untuk mendapatkan hak-hak kita.53 Sebagaimana yang dilakukan oleh 

Patta Narang untuk memperjuangkan hak masyarakat agar memiliki fasilitas 

yang baik seperti infrastruktur jalan yang layak, fasilitas pertanian yang 

merupakan sumber pendapatan masyarakat serta listrik adalah bentuk 

memperjuangkan keadilan. Ini sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam.  

Perjuangan yang dilakukan oleh Patta Narang ini memiliki beberapa 

kesamaan dengan gerakan kenabian Muhammad SAW. Ketika kita membaca 

sejarah Rasulullah SAW. Kita akan mendapatinya tidak hanya 

memperjuangkan hak Tuhan, tetapi juga memperjuangkan hak kemanusiaan, 

bahkan lebih dari itu, Rasulullah SAW. yang merupakan refleksi sempurna dari 

islam, memandang hal-hal yang berkenaan dengan ketuhanan bertalikelindan 

dengan kemanusiaan, ini bisa kita jumpai dalam banyak narasi-narasi sejarah 

 

53 Murtadha Mutahhari, Manusia Seutuhnya, (Jakarta : Sadra Press, 2012). h. 224. 
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yang menceritakan bagaimana perjuangan kenabian beliau SAW. Nabi 

Muhammad adalah sang pembebas, membebaskan dari apa ?, Nabi 

Muhammad SAW, berjuang membebaskan kaum yang tertindas, fakir miskin, 

dan yang bodoh.54 

4. Bentuk Dominasi Andi Mardan Patta Narang terhadap Masyarakat 

Ma’lenteng 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Dominasi ialah 

penguasaan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah baik dalam 

bidang politik, ekonomi, intelektual, militer, perdagangan, olahraga, dan lain 

sebagainya.  

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta (1986), meng 

artikan kuasa sebagai kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu; 

kewenangan atas sesuatu atau untuk menentukan sesuatu; kemudian kekuasaan 

berarti kuasa untuk mengurus atau memerintah; kemampuan; kesanggupan dan 

kekuatan. Dalam kehidupan sehari- hari, bentuk- bentuk kekuasaan tampak dalam 

pengaruh, kharisma, kepemimpinan atau wewenang, kekuasan merupakan bagian 

setiap orang, entah sebagai orang tua, guru, buruh, warga negara, tetangga, rakyat, 

ataupun Presiden. Kekuasaan selalu ada di mana - mana, kekuasaan hadir disaat 

manusia melakukan interaksi sosial dengan sesama (Windhu, 1992). 

 

 

 

54 Asghar Ali Engineer, Islam Dan Teologi Pembebasan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2009), h. 45. 



 

58 

 

The British Council (2001) mengemukakan beberapa sumber kekuasaan, 

yakni:  

1. Otoritas atau posisi, dapat dimiliki oleh individu atau kelompok berdasarkan 

perannya, seperti suami. 

2. Akses ke sumber daya, kekuasaan yang muncul karena adanya kontrol 

terhadap pasokan sumber daya (seperti bahan baku). 

3. Jaringan kerja, koneksi sosial, mengembangkan kontak pribadi. 

4. Kemampuan atau keahlian.  

5. Informasi, manipulasi informasi.  

6. Kepribadian, merupakan sumber kekuasaan yang dipengaruhi oleh 

kombinasi beberapa sifat (intelegensi, kepercayaan diri, sikap, dan lain-

yang dipengaruhi oleh kombinasi beberapa sifat (intelegensi, kepercayaan 

diri, sikap, dan lain-lain.55 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan karakteristik dominasi 

Andi Mardan Patta Narang terhadap Masyarakat Ma’leteng, antara Lain sebagai 

berikut: 

a) Dominasi Intelektual   

Sebagaimana penjelasan di atas sangat nampak dominasi inteklektual Patta 

Narang baik terhadap masyarakat maupun terhadap pemerintah setempat. 

Pertama, Meskipun kedudukannya dalam hirarki kekuasaan hanya sebagai 

kepala Dusun namun secara pengetahuan lebih unggul dari pada pemerintah di 

atasnya, akhirnya dengan kapasitas pengetahuan yang dimilikinya, ia dijadikan 

 

55 Atanasius Ata “Dominasi Kekuasaan Politik Terhadap Kearifan Lokal Masyarakat 

Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur”, Skripsi (Makassar: Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Univ. Muhammadiyah Makassar 2017 )h.14. 
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sebagai rujukan intelektual dalam menangani berbagai persoalan dalam 

pemerintahan Desa yang notabene cakupanya lebih luas daripada Dusun. 

Kedua, Aspek dominasi intelektualnya dalam hubungannya dengan 

masyarakat terlihat pada bagaimana ia secara aktif memberikan penjelasan dan 

penyadaran terkait dengan bagaimana bentuk kehidupan generasi masa depan 

yang kesejahteraannya bergantung pada pendidikan, bukan lagi pada kekuatan 

fisik akan tetapi kekuatan intelegensi (berfikir). Akhirnya ini yang kemudian 

membentuk cara pandang masyarakat dalam memperlakukan anak-anak 

mereka yaitu dengan memberikan fasilitas untuk melanjutkan pendidikannya.  

Ketiga, Ketika terjadi konflik Patta Narang akan menjadi mediator atau hakim 

untuk menengahi dan memberikan solusi kepada pihak yang terkait, berkat 

kemampuannya menyelesaikan masalah dengan bijak dan adil serta bisa 

diterima oleh kedua belah pihak, sehingga mereka tidak perlu menghabiskan 

biaya ke pangadilan atau berhadapan dengan pihak kepolisian yang pada 

akhirnya akan memunculkan permusuhan.  

b) Dominasi Birokrasi  

Dominasi birokrasi bertalikelindang dengan kekuasaan. Dominasi kekuasaan 

adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak 

dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. kita selalu menulis kata 

peran tetapi kadang kita sulit mengartikan dan definisi peran tersebut.   peran 

biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat 

dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada 

status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang 

dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa 

yang diperbuat seseorang bagi masyarakat.56 Peran Patta Narang dalam aspek 

 

56 Atanasius Ata “Dominasi Kekuasaan Politik Terhadap Kearifan Lokal Masyarakat 

Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur”, Skripsi (Makassar: Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Univ. Muhammadiyah Makassar 2017 ) h. 



 

60 

 

pembangunan di Ma’lenteng sangat menyimpan kesan dan jasa bagi 

masyarakat Ma’lenteng.  

Pertama,  terkait terbantunya masyarakat dalam hal bantuan dan ketersediaan 

pupuk subsidi yang sebelumnya susah didapatkan. Akhirnya masyarakat yang 

notabene dominan mata pencahariannya adalah petani bisa memperbaiki taraf 

hidupnya serta dapat memberikan penafkahan yang lebih baik kepada 

keluarganya, mereka akhirnya bisa terbebas dari kemiskinan. 

Kedua, selain terbantunya para petani atas ketersediaan dan kelancaran pupuk 

subsidi adalah perjuangannya untuk memasukkan listrik tenaga PLN di dusun 

Ma’lenteng. Fasilitas Listrik tenaga PLN yang kapasitas energinya lebih besar 

dan lebih stabil dibandingkan pembangkit listrik rakitan seperti tenaga air, 

tenaga surya, dan lainnya. Tentunya memberikan dampak positif terhadap 

masyarakat, seperti kenyamanan beraktifitas di malam hari, menopang akses 

informasi lebih cepat dan tentunya juga akan mempengaruhi sektor lainnya 

seperti ekonomi, pendidikan dan kesehatan. 

Ketiga, Selain terbantunya perekonomian dengan lancarnya pupuk bersubsidi 

dengan kehadiran listrik tenaga PLN, perjuangan patta Narang yang paling 

diingat, memiliki dampak yang besar dan dirasakan langsung oleh masyarakat 

dusun Ma’lenteng adalah pembangunan infrastruktur jalan aspal. Infrastruktur 

jalan atau pembangunan jalan memiliki pengaruh yang sangat penting dalam 

kehidupan sehari-hari masyarakat. Apabila pembangunan terhadap 

infrastruktur jalan dilakukan dengan cepat dan baik, maka dengan sendirinya 

akan semakin cepat dan semakin baik pula kesejahteraan akan dicapai oleh 

masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Begitu pula sebaliknya, ketika 

pembangunan infrastruktur jalan lambat dan kurang baik  maka kesejahteraan 

dan perkembangan masyarakat yang ada di wilayah tersebut juga akan lambat 

dan kurang baik. Ini dikarenakan, banyak aktifitas sangat bergantung pada 

vasilitas sarana dan prasarana jalan, sebab jalan merupakan akses masyarakat 

dari suatu tempat ke tempat lain. seperti halnya akses ke sekolah, 
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pendistribusian hasil pertanian, akses ke rumah sakit atau puskesma, akses ke 

pasar, dan akses ketempat lainnya yang ingin di tuju. 

D. Pengaruh Andi Mardan Patta Narang Terhadap Perilaku memilih 

Masyarakat Ma’lenteng 

Pola relasi antara Andi Mardan Patta Narang dengan Mayarakat Ma’lenteng 

termasuk dalam kategori dialektik, hubungan dialektik merupakan hubungan dua 

sesuatu yang berbeda dan saling memberikan pengaruh dan akibat,  kemudian pada 

akhirnya menghasilkan atau membentuk realitas yang baru. Langkah awal yang 

dilakukan Patta Narang untuk menghimpun suara masyarakat dalam pemilihan baik 

pemilu maupun pilkada, adalah dengan melakukan pendidikan politik kepada 

warga, sebagaimana yang dikatakan oleh pak RT;  

“Kitte antu masyarakakia punna taelokaki assamaturu’ na cappa’ kampong 

ki pammari’i pakua anne, puah….matei antu kampongia, jari ia minjo na 

kantiang masyarakakia ia, angkua assamaturu’ toje’ patonne nampa 

lacocok….Teimo anjo pakua’  punna ammari ricappa’ kampong toa na 

assisala-sala toa, tena to nilai,”57(pesan Patta Narang kepada masyarakat 

ketika masih hidup yang diulang oleh Pak RT) 

 

(ketika masyarakat tidak mau bersatu, sementara kondisi kampung kita  

yang berada jauh di ujung, kampung akan tetap terbelakang, sehingga 

itulah yang di pegang oleh masyarakat, bahwa kita kita memang harus 

bersatu, karena ketika itu tidak dilakukan maka kita tidak akan bernilai). 

Hal yang senada juga disampaikan oleh pak haris; 

“Ka iyatonne kan ri cappattoa, jari tanpa persatuan, pembangunan tidak 

akan sampai disini…Ka persatuangia elok napappicinikang na ia monjo na 

terkenal konre mae, bersatu dalam hal kebijakan politik, bersatu dalam 

pembangunan, ka iaminjo rieng istilah tauwa riolo angkua parentai tauwwa 

rii elokna…Jadi ini adalah taktik politik agar kita dilirik oleh  pengambil 

kebijakan,”58 

 

 
57 Firman (53 Tahun), Kepala RT, Wawancara, Ma’lenteng, 21 Juni 2023. 
58 Abd. Haris, S.Pdi  (43 Tahun), Tokoh Pendidik, Wawancara, Ma’lenteng, 17 Juni 2023. 
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(kan kita berada di ujung kampung, jika tanpa persatuan, pembangunan 

tidak akan ampai disini…persatuan itulah yang ingin diperlihatkan, itulah 

yang membuat masyarakat Ma’lenteng dikenal, baik bersatu dalam politik 

maupun pembangunan. Ada pepatah nenek moyang bahwa perintahlah 

seseorang berdasarkan keinginannya…jadi ini adalah taktik politik agar 

kita dilirik oleh  pengambil kebijakan) 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pak RK; 

“Punna tiaa persatuan konre mae tena tau tinggi-tinggia jabatanna, 

akkullea abbaju kebijakang na assareai tawwa pembangunan  elo ancinik 

toa kamponna , karena ia tonne mae ammari ri cappa kampong, na memang 

terbuktii punna tiaa persatuan tena angkua anjo mae bupatia ka lanalisaki 

konre ma, ka lerei na hakrungang panra’…..Jari punna taelokako 

assamaturu’ lanngurai kamponnu,….Anjo mae pemerintah ratea, anu 

tenado kalana eloki najampangi kamponnu punna tena kepentinganna, 

punna tassiaraktoa,”59 

 

(ketika bukan karena persatuan, tidak akan ada pejabat-pejabat atau 

pengambil kebijakan akan datang melihat kampung, karena kita tinggal di 

ujung kampung yang sangat jauh, dan memang sudah terbukti dengan 

persatuan itu sehingga akhirnya seperti Bupati datang melihat keadaan 

kampung dengan kondisi tanah yang rusak…jadi ketika kita tidak bersatu, 

akan bagaimana nasib kampung…kerena para penguasa tidak akan 

memberikan perhatian ketika tidak memiliki kepentingan, ketika kita tidak 

bersatu) 

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, Patta Narang dalam menghimpun 

suara dalam pemilihan pada awalnya adalah terlebih dahulu melakukan edukasi 

kepada masyarakat tentang betapa pentingnya persatuan. Ia menghimbau kepada 

masyarakat agar tidak bercerai-berai dalam pemilihan, pilihan yang solid adalah 

salah satu taktik politik agar Ma’lenteng disoroti oleh para calon konstestan politik 

dan para pengambil kebijakan. Menurutnya, akan sulit pembangunan akan masuk 

ke kampung ketika tidak ada nilai jual yang bisa ditransaksikan secara politik 

kepada calon. Inilah yang kemudian menyadarkan masyarakat, akal fikiran 

masyarakat menerimanya. Persatuan dalam pemilihan merupakan nilai jual yang 

 
59Ruslianto  (46 Tahun), Rukun Keluarga (RK), Wawancara, Ma’lenteng, 19 Juni 2023. 
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akan sangat mahal di hadapan kontestan politik. Fenomena persatuan yang 

berulang-ulang itu akhirnya membuahkan hasil yang manis, dusun Ma‘lenteng 

kemudian menjadi sorotan dan menjadi subyek bagi para calon untuk mendapatkan 

suara, akhirnya ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kontrak politik, 

akhirnya dengan begitu pembangunan bisa menyentuh dusun yang terpencil dan 

jauh dari pemukiman ibu kota desa.  

Pola gerakan Patta Narang untuk mengubah nasib masyarakat adalah 

terkebih dahulu melakukan perubahan cara berfikir mereka, dalam ajaran islam 

sendiri, ketika hendak mengubah kondisi kehidupan menjadi lebih baik, syaratnya 

adalah dengan terlebih dahulu mengubah diri sendiri, sebagaimana dalam Firman 

Allah SWT. dalam Al-Qur’an surah Ar-Ra’d/13:11; 

ُ بِقَ  وُْا مَا بِِنَْـفُسِهِمْ  وَاِذَآ ارَاَدَ اللّهٰ ُ مَا بقَِوْمٍ حَتّهٰ يُـغَيِّٰ َ لََ يُـغَيِّٰ ءًا فَلََ مَرَدَّ لهَ...اِنَّ اللّهٰ نْ    ُ  وْمٍ سُوْْۤ وَمَا لََمُْ مِٰ

 مِنْ وَّالٍ   ُ  دُوْنهِ

Terjemah:  

…Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sebelum 

mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.60 

Dalam ayat tersebut dijelaskan, bahwa syarat awal berubahnya suatu 

keadaan suatu masyarakat adalah dengan terlebih dahulu mengubah kondisi 

internalnya. Secara rasional pandangan ayat ini tentu bisa kita terima. prinsip ini 

merupakan prinsip yang realis dan selaras dengan hukum sebab akibat. 

 

60 Yayasan syekh ali jaber, Al-Qur’anul Karim, cet. 1, 2012/h. 250. 
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Melalui rentetan perjuangan dan perkataan Patta Narang yang tebukti secara 

empiris, akhirnya membuat kepercayaan masyarakat terhadapnya semakin besar, 

ikatan moral semakin terbangun, Patta Narang yang notabenenya bukan penduduk 

asli Ma’lenteng kini disegani, dicintai, dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat. 

Variabel-veriabel tersebut kemudian membentuk Realitas hubungan yang lebih 

kuat, sebagaimana yang dikatakan oleh pak RK; 

“Tokoh panutan memang tong, puna rieng mae napau, tena kalana tantangi 

tauwa karena memang untuk masyarakat,”. 

 

(beliau memang tokoh panuta, ketika ada yang ia perintahkan, tidak akan 

di tentang karena memang untuk kebaikan masyarakat). 

hal yang senada juga di katakan oleh pak Haris; 

“Sukarelai tawwa untuk ikut,” 

 

(kami sukarela untuk ikut). 

Menurut penjelasan di atas, masyarakat menjadikan patta Narang sebagai 

tokoh panutan, mereka tidak akan menentang apa yang diperintahkannya, 

masyarakat menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Patta Narang adalah suatu 

hal yang memang murni untuk masyarakat, sehingga mereka dengan sukarela untuk 

mengikutinya. Ketokohan seseorang bisa menjadi sumber inspirasi untuk 

melembagakan nilai-nilai dan norma-norma dalam perjuangan politik.61 

Kondisi ini kemudian membentuk relasi kuasa serta variabel pembuktian 

atas perkataan dan perintah Patta Narang akhirnya membentuk relasi moral, dimana 

masyarakat akan mematuhi perintahnya secara sukarela dan sepenuh hati, mereka 

menganggap apa yang keluar dari lisan Patta Narang dalam bentuk perintah atau 

 

61 Syarifuddin  jurdi, kekuatan-kekuatan politik indonesia, kontestasi ideologi dan 

kepentingan (Jakarta: kencana, 2016), h. 15 
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nasehat adalah suatu yang akan membawa perubahan bagi masyarakat. Hal ini juga 

tidak terlepas dari kefiguran Patta Narang sebagai seorang guru yang melekat pada 

dirinya kecerdasan dalam memahami dan mampu menyelesaikan sebuah persoalan 

sebagaimana yang dikatakan oleh pak RK; 

“Kan ia juga sebagai guru, jari naciniki anjo tawwa angkua porei appikkiri, 

nampa caraddeki accarita. Nampa kulle ribuktikang tiaa angkua caritaja 

bahang, carita yang bisa di pertanggung jawabkan, yang bisa disaksikan 

oleh masyarakat. Tiaa angkua carita bahangja,”62 

 

(karena ia merupakan seorang guru, karena itu dia dianggap hebat berfikir, 

ia juga fasih berbicara. Dan setiap perkataannya bisa dibuktikan, bukan 

hanya cerita kosong, perkataannya bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa 

disaksikan dan dibuktikan oleh masyarakat). 

Menurut uraian di atas, profesi Patta Narang yang juga adalah sebagai guru 

kemudian menambah keyakinan masyarakat dalam hal sikap politik yang 

dipilihnya, memiliki profesi sebagai guru yang diasumsikan oleh masyarakat 

memiliki ketajaman berfikir, kemampuan dalam membaca persoalan, 

menghadirkan solusi, serta tidak terkecuali pemahamannya terhadap politik yang 

notabene sudah banyak terbukti dan bisa disaksikan secara empirik oleh mereka, 

kemudian menambah kepercayaan masyarakat untuk dijadikannya sebagai 

sandaran dalam keputusan banyak hal termasuk keputusan politik. 

 Keberhasilan Patta Narang untuk mencapai tujuan politiknya juga terbantu 

dengan keluasan jaringan yang ia miliki, seperti yang dikatakan oleh pak Haris; 

“Dari faktor jaringan, diakan lohei keluargana berhasil jadi gampangi, 

keluargana sannging tu heba’, urangna sannging tu heba’ konjo mae,”63 

 

62 Ruslianto  (46 Tahun), Rukun Keluarga (RK), Wawancara, Ma’lenteng, 19 Juni 2023. 

63 Abd. Haris, S.Pdi  (43 Tahun), Tokoh Pendidik, Wawancara, Ma’lenteng, 17 Juni 2023. 
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(dari faktor jaringan, beliau memiliki banyak keluarga yang sukses dan di 

antranya ada di pemerintahan, jadi akan gampang baginya untuk 

melakukan lobi politik) 

Ia mengatakan, salah satu  faktor utama yang mendukung berhasilnya tujuan 

politik dan keberhasilannya untuk mendatangkan bantuan-bantuan masuk ke 

Ma’lenteng adalah karena ia memiliki banyak jaringan, teman, dan keluarga yang 

berpengaruh dan memiliki posisi dipemerintahan. Dalam kultur politik di indonesia, 

memang sangat penting keberadaan jaringan dan kedekatan emosional dengan para 

pengambil kebijakan. Kecenderungan dalam memilih yang paling utama 

diprioritasakan atau lebih utama disokong bantuan adalah mendahulukan kepada 

siapa mereka memiliki hubungan emosional atau kekerabatan, hal ini bisa dilihat 

dalam praktik-praktik kekuasaan dalam masyarakat pedesaan atau perkampungan, 

bahkan perkotaan sekalipun. siapa yang memiliki hubungan kedekatan dengan 

pemerintah maka ia akan diutamakan dalam banyak aspek. Syarat ini dimiliki oleh 

Patta Narang untuk mendukung mulusnya  kepentingan-kepentingannya.  

Menurut scott, Patron berada dalam posisi pemberi barang atau jasa yang 

sangat diperlukan bagi klien dan keluarganya. Para klien sebaliknya merasa wajib 

membalas pemberian tersebut64. Selanjutnya, hubungan patron-klien adalah suatu 

kasus hubungan antara dua orang yang sebagian besar melibatkan instrumental 

dimana seseorang yang lebih tinggi kedudukan sosial dan ekonominya (patron) 

menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan 

perlindungan atau keuntungan atau kedua-duanya kepada orang yang lebih rendah 

kedudukannya (Klien), yang pada gilirannya membalas pemberian tersebut dengan 

 
64 Asliah Zaina, Muhammad Asrianto Zainal, dkk, “Relasi Kekerabatan Patronase 

Masyarakat Muna”, Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian. Vol. 16, No. 1, (2021). h. 30 



 

67 

 

memberikan dukungan umum dan bantuan, termasuk jasa-jasa pribadi kepada 

patron.65 

Tingkat pengaruh patron dan banyaknya pengikut dalam masyarakat 

tersebut ditentukan dari bentuk hubungan yang dijalin dengan masyarakat (klien). 

Bilamana masyarakat (klien) terasa terbantu kebutuhannya maka ia semakin sadar 

atas bantuan yang telah diberikan oleh patron, yang kemudian melahirkan 

ketergantungan dan perasaan berjasa, lalu pada akhirnya membentuk relasi 

ketaatan, dimana Patron akan ditaati oleh klien.  

Fenomena patronase dan klientalisme pada hakikatnya adalah bentuk 

hubungan yang terkait dengan emosional pribadi yaitu antara orang yang mengabdi 

dan memperabdi yang kemudian disebut dengan bentuk hubungan Patron-Klien. 

Bentuk hubungan pada konteks ini bersifat individual, yaitu antara dua individu, 

dalam hal ini si patron dan si klien. Relasi antara kedua pihak berbentuk sebuah 

interaksi yang bersifat timbal balik atau resprokal dengan melakukan transaksi 

pertukarkan sumber daya yang dumiliki oleh masih-masing setiap pihak. Sang 

patron memiliki sumber daya yang berupa kedudukan, jabatan, perlindungan, 

kekuasaan, sumber daya, dan perhatian serta kasih sayang.  Adapun sumber daya 

yang paling sering ditemukan di berbagai macam riset tentang patronase dan 

klientalisme yaitu sumber daya berupa materil (uang, tanah garapan, dan harta 

kekayaan) juga juga hal yang besifat nonmaterial, (sandaran pengetahuan; teoritis 

“agama, adat, dan lain sebagainya, Praktis (pertanian, peternakan, dan lain 

sebagainya) . Sementara itu, sang klien memiliki sumber daya berupa dukungan, 

tenaga , dan loyaliatas yang diberikan kepada patron. 

 
65 Heddy Shri Ahim Saputra, Edisi terbaru Patron & Klien di Sulawesi Selatan, 

(Yogyakarta: Kepel Press, 2007), h.4 
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Akan tetapi fenomena pola patron-klien dalam konteks Patta Narang ini 

sedikit berbeda dengan Patron-klien yang dimaksud oleh Scott, yang mengatakan 

bahwa “hubungan antara patron-klien adalah hubungan yang terjalin antara satu 

orang dengan orang lainnya atas dasar saling menguntungkan”.  Dalam kasus Patta 

Narang dalam hal pengaruhnya dala perilaku memilih masyarakat Ma’lenteng, 

tidak ditemukan adanya indikasi patron mengejar keuntungan. Inilah yang 

membuat pola Patron oleh Scott tidak bisa mewakili secara mutlak realitas 

kepatronan patta Narang di samping banyak pendapat Scott yang relevan. Meskipun 

secara prinsip kita tidak bisa menilai isi hati seseorang, namun penilaian ini 

terbangun diatas asumsi bahwa; pertama, logika Patta Narang dalam mengajak 

Masyarakat memilih adalah logika persatuan. Kedua, logika persatuan ini memiliki 

tujuan politis untuk melakukan kontrak politik dengan calon untuk tujuan 

kepentingan bersama bukan kepentingan individu. Ketiga, Patta Narang bukanlah 

penduduk asli Ma’lenteng sehingga ia bisa saja memilih untuk tidak peduli dengan 

Perkampungan itu. Keempat, ketika niat Patta Narang memperjuangkan 

infrastruktur dan fasilitas-fasilitas umum agar ia bisa menggunakannya untuk 

memudahkan dirinya sendiri, dalam artian Patta Narang sebetulnya melakukan itu 

atas dasar kepentingan individunya hanya saja kepentingan itu selaras dengan 

kepentingan sosial, ini tidak cukup logis, sebab Patta Narang bisa saja memilih 

untuk pindah ke tempat lain atau kembali ke tempat kelahirannya yang notabene 

memiliki infrastruktur dan fasilitas yang lebih baik untuk menetap. Kelima, ketika 

alasan Patta Narang memilih tinggal di Ma’lenteng karena alasan pekerjaan sebagai 

guru, alasan ini lemah, sebab ia bisa memilih untuk mengajukan pindah ke sekolah 

lain yang ada di wilayah berinfrastruktur dan berfasilitas baik. 

Konotasi kepatronan tidaklah condong pada satu nilai, positif atau negatif, 

model patronase dalam konteks masyarakat Ma’lenteng dalam hubungannya 
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dengan Patta Narang adalah sebuah model relasi patron-klien yang positif. Hal ini 

bisa dilihat dari pola hubungannya yang melahirkan kemajuan dan kesejahteaan 

pada klien dengan mentaati patronnya. Model patron dalam kasus Patta Narang 

adalah sebuah model kepemimpinan khadim (pelayan) sekaligus Mushlih 

(reformer). Pelayanan (khidmah) adalah suatu pekerjaan yang disediakan oleh 

khadim (pelayan) bagi orang yang dilayani sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhannya, yang dengannya ia yang dilayani merasakan kesenangan dan 

kenyamanan, sementara mushlih (reformer) yaitu seseorang yang pekerjaannya 

mengarah pada reformasi (ishlah). Ishlah (reformasi) merupakan pekerjaan yang 

dilakukan oleh reformer sesuai dengan apa yang dikehendakinya dan sejalan 

dengan apa yang disukainya, yang dengan itu orang lain dapat memperoleh sesuatu 

yang sempurna.66  

Menurut ali syari’ati seseorang yang dengan sukarela mengerjakan sesuatu 

seperti halnya membuka toko karena merasa perlu karena dibutuhkan oleh 

masyarakat, pada hakikat ia telah melakukan pelayanan, sementara seseorang 

ketika melakukan pembangunan, perbaikan, atau bertindak berdasarkan komitmen 

dan pandangannya, berarti ia telah melakukan ishlah (pembaruan). Pelayanan 

adalah bantuan yang diberikan kepada seseorang untuk kepentingan eksistensinya, 

sementara reformasi ditujukan untuk penyempurnaannya. Pada idealnya, pelayanan 

haruslah disertai dengan reformasi (perbaikan).67 Seruan persatuan kepada 

masyarakat Ma’lenteng yang dilakukan oleh Patta Narang berhasil membawa 

perubahan dan telah membentuk paradigma berfikir Mereka, ini merupakan bentuk 

reformasi yang paling besar pengaruhnya, yaitu kesadaran akan pentingnya 

persatuan dalam suatu kelompok, sebab persatuan merupakan kunci keberhasilan 

 
66 Ali syari’ati, ummah dan immah. (Yogyakarta: rausyanfikr institute, 2020), h.53. 
67 Ali syari’ati, ummah dan immah. (Yogyakarta: rausyanfikr institute, 2020), h.53. 
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dalam mencapai tujuan bersama. Disamping Patta Narang melakukan pelayanan 

dengan membantu mereka memenuhi kebutuhannya, ia juga melakukan pendidikan 

politik dengan merevolusi cara berfikir masyarakatnya. 

Patta Narang merupakan figure yang ditokohkan sekaligus pemimpin 

(kepala dusun) dan pengajar/guru. Mayoritas masyarakat Dusun Ma’lenteng secara 

personal masih belum matang dalam ranah politik, sehingga mereka selalu 

bersandar pada individu yang dinilai memiliki pengetahuan politik yang matang  

dalam kelompoknya. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian dilapangan, secara 

sosiologis, dalam kehidupan sosial masyarakat Ma’lenteng, kelompok yang secara 

umur lebih tua disertai dengan kebijaksanaan yang dimilikinya memiliki kedudukan 

yang sangat fundamental, mereka memiliki status yang dihormati, hal-hal yang 

sifatnya menyangkut orang banyak, peran orang tua sangat dibutuhkan, mereka 

meletakkan orang tua sebagai figure yang memiliki wewenang dalam memutuskan 

persoalan-persoalan sosial maupun individu dalam beberapa kasus. Sebagaimana 

yang dikatakan oleh pak RT; 

“Tu toaiyya ri panngera tangarri…Memangaia wattunna ia ripanjari tau 

toa, mulai matoa rekeng asumanga’mo,…. Jari punna la ammile taua 

mangea tosseng anngera tangara ri patta narang,”68 

(para orang tua yang di jadikan tempat berkonsultasi…ketika patta narang 

sudah dijadikan sebagai orang tua, kami sudah mulai bersemangat…ketika 

akan memilih kami akan ke Patta Narang untuk berkonsultasi). 

Ia mengatakan, dalam banyak kasus terutama terkait dengan persoalan 

umum atau melibatkan masyarakat, maka masyarakat Ma’lenteng akan mendatangi 

orang tua dan Patta Narang merupakan salah satu dari sesepuh atau orang yang 

 

68 Firman (53 Tahun), Kepala RT, Wawancara, Ma’lenteng, 21 Juni 2023. 
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dijadikan masyarakat sebagai orang tua. Meletakkan seseorang sebagai yang 

dituakan bagi masyarakat Ma’lenteng, kualifikasinya bukan hanya pada variabel 

kuantifikasi waktu atau umur, akan tetapi variabel umur haruslah bertali kelindan 

dengan kebijaksanaan. Pada umumnya orang yang lebih tua seiring dengan 

pengalaman kehidupan dan dalam rentang pengalaman yang panjang itu akan 

membuahkan kebijaksanaan atau kearifan dalam bersikap dan berfikir, inilah yang 

kemudian masyarakat Ma’lenteng yakini sehingga memposisikan orang tua sebagai 

tempat masyarakat berkonsultasi dan meneguk mata air kearifan dalam memahami 

kehidupan dan menyelesaikan sebuah pesoalan.  

Ketika menjelang pemilu dan pilkada, disinilah para orang tua dan para 

terpelajar menjalankan perannya, masyarakat Ma’lenteng ketika akan mengambil 

sikap politik mengenai siapa yang akan dipilih, mereka senantiasa bersandar pada 

figure-figure yang memiliki kedudukan sosial. Lalu mengapa ketika dalam hal 

politik mereka bersandar kepada Patta Narang ?. ini karena, diantara beberapa orang 

yang di tuakan oleh masyarakat Ma’lenteng, Andi Mardan Patta Narang merupakan 

figure yang telah menghimpun semua standar ideal yang menurut kebudayaan 

masyarakat Ma’lenteng memiliki kapasitas dalam memutuskan persoalan-

persoalan yang menyangkut masyarakat banyak, selain dia adalah pengajar/guru, 

kepala dusun, ia juga adalah figure yang dituakan yang mengerti politik serta 

memiliki kedekatan dengan pengambil kebijakan. Begitu pula pada keputusan siapa 

yang akan dipilih oleh masyarakat ketika pemilihan, mereka akan bersandar pada 

Patta Narang. Pada konteks pemilihan umum atau kepala daerah, jumlah suara 

ketika memilih kandidat cenderung seragam seratus persen atau mendekati 

keseragaman total, sebagaimana yang dikatakan oleh kepala dusun; 

“Palingan 2 atau 3 orang, itupun yang memilih kandidat lain, ia datang ke 

rumah memberitahukan kepada Atta dengan menjelaskan alasan kenapa ia 

tidak memilih yang mayoritas masyarakat pilih, pernah salah satu warga 
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datang ke rumah memberitahukan ke atta kalau ia memilih kandidat yang 

berbeda karena memiliki hutang jasa, yaitu karena pendidikan anaknya 

dibiayai oleh salah satu pendukung calon,”69 

Dari penjelasan tersebut, diketahui bahwa superiotitas Patta Narang dalam 

hal keputusan politik sangat kuat dan dihormati oleh masyarakat. Selain itu, Patta 

Narang dikenal berani bertanggung jawab ketika telah memutuskan pilihan 

pilitiknya, sebagaimana yang katakan oleh tokoh pemuda ; 

“Apalagi punna riengmo maing ajjanji, punna ajjanji, punna seratus persen 

konre suarana punna misal pemilihan angkua la rieng larisareangi 

ma’lenteng na tena kana tepati janjinna, mae memang tongi anghojai iya,  

elok memang tongi pabbeserangi, karena andeki rekeng  angkecewakangi 

masyarakatna,”70 

(apalagi ketika ada yang sudah berjanji, ketika misalkan ada yang 

memberikan janji untuk memberikan sesuatu apabila perolehan suaranya 

seratus persen lalu ia tidak menepati janjinya, maka Patta Narang tidak 

akan takut untuk menagih janji itu, biarpun akan menjadi konflik, karena 

beliau tidak mau mengecewakan masyarakat). 

Ia mengatakan, ketika ada kandidat yang telah melakukan perjanjian politik 

dengan masyarakat Ma’lenteng ketika perolehen suaranya 100 peren, lalu 

kemudian tidak menepati janjinya, Patta Narang tidak segan-segan menuntut itu, ia 

akan mencari orangnya, ia tidak takut walaupun itu harus diselesaikan berhadap-

hadapan. Keberanian yang dimilikinya membuatnya sebagai pemimpin yang sangat 

diandalkan dan dikagumi oleh masyarakatnya. Meraka akhirnya tidak bimbang 

ketika memilih pilihan yang disarankan oleh pemimpinnya itu, karena 

pemimpinnya adalah sosok yang bertanggung jawab, berani dan dapat diandalkan. 

Loyalitas masyarakat terhadap perintah Patta Narang sangat kuat, sebagaimana 

yang dikatakan oleh Yungsi; 

 
69 Andi Anjas Tamara (26 Tahun), Kepala Dusun, Wawancara, Ma’lenteng, 17 Juni 2023 

70 Alimuddin (31 Tahun), Tokoh Pemuda, Wawancara, Ma’lenteng, 21 Juni 2023. 
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“Punna ia memang tommo angkuayya, angkua ianjo ri paksekrei, tetapki 

konjo aksekre masyarakakia, karna napikkiriki masyarakakia ia tonne la 

ammilenaja toa, lamange toa anngera na tau tari issengja pasti tenaja kana 

sare toa , jari patta narang tonja pasti ripinahang,”71 

(ketika ia sudah memerintahkan untuk bersatu memilih salah satu calon, 

kita akan tetap setia memilih itu, karena kami masyrakat yang kecil dan tak 

berdaya ini hanya memilih, ketika pun kita pergi menagih janji dipastikan 

kita akan dihiraukan, jadi Patta Narang yang tetap diikuti). 

Ia mengatakan, ketika sudah ada ketetapan kandidat yang diputuskan oleh 

Patta Narang, Mereka akan tetap teguh mengikuti itu, hal ini karena kelemahan dan 

ketidakberdayan mereka ketika pada akhirnya harus menuntut hak ketika telah 

terjadi perjanjian politik, mereka menganggap bahwa kalaupun mereka telah 

bersepakat untuk memilih calon tertentu, walaupun mereka pada akhirnya meminta 

apa yang telah dijanjikan kepada mereka, mereka juga tidak akan diberi. Sehingga 

mereka akan tetap mengikuti apa yang ditetapkan Patta Narang karena keberanian 

dan kekuatan politik yang dimilikinya.  

Partisipasi politik diwujudkan dalam bentuk yang bermacam-macam, 

diantaranya seperti, sumbangan-sumbangan untuk kampanya, mencari dukungan 

suara untuk calon, memberikan suara, dan semua tindakan-tindakan yang 

dimotivasi untuk mempengaruhi hasil sebuah proses pemilihan, semuanya 

merupakan perwujudan dari partisipasi politik 

Karakteristik kepatronan dalam kasus Patta Narang dengan masyarakat 

Ma’lenteng adalah model patron yang berkarakter klientalisme. Sebagaimana yang 

telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa tidak setiap praktek patronase 

meniscayakan akibat atau hubungan timbal balik kepada si obyek penerima reaksi 

dengan memberikan sikap yang berkarakter klientelistik. Sebagai misal dalam 

 
71 Yungsi (25 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Ma’lenteng, 24 Juni 2023. 
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konteks kampanye politik dalam pemilihan, kandidat yang memberikan sumber 

daya, baik dalam bentuk jasa maupun barang kepada pemilih yang tidak pernah 

kandidat temui atau tidak akan ditemui lagi, artinya tidak berinteraksi secara 

berulang, maka hal ini bukanlah bentuk klientalisme. Karena, syarat yang harus ada 

sehingga hubungan itu disebut sebagai klientalisme ketika terdapatnya pola relasi 

yang berulang (iterative), bukan relasi tunggal (one-of). Oleh karena itu terkadang 

dalam sebuah relasi, tidak ada karakteristik timbal baik dikarenakan sang penerima 

pemberian tidaklah merasa terbebani untuk memberikan balasan dari pemberian si 

patron dengan memilih si patron dalam pemilihan berlangsung. Namun dalam 

konteks Patta Narang bisa dinilai bahwa ini merupakan pola hubungan patron-klien 

karena telah memenuhi syarat. 

Dari penjelasan di atas dapat diketahuai bahwa kecenderungan masyarakat 

memilih pilihan yang diperintahkan oleh Patta Narang terdiri dari 2  tipe, yaitu tipe 

memilih rasional dan tipe memilih emosional sebagaimana dijelaskan berikut ini: 

1) Tipe memilih Rasional   

Tipe perilaku memilih rasional berlandasakan pada pengaruh dari 

kondisi internal pemilih sendiri. Dalam hal ini, pemilih merupakan makhluk 

yang tidak di intervensi oleh faktor-faktor apapun di luar dirinya selain dirinya 

sendiri dengan menggunakan modalitas intektualnya sendiri, ia adalah 

makhluk yang independen, bebas dalam menentukan pilihannya terhadap 

kandidat atau partai mana pun. Namun dalam kasus yang dibahas dalam 

penelitian ini, masyarakat dalam prosesnya untuk sampai pada tahap ini tidak 

lepas dari upaya Patta Narang untuk memantik rasionalitas mereka, yaitu 

dengan memberikan argumentasi rasional terkait pentingnya persatuan, 

sebagai upaya starategi politik untuk mendatangkan para kandidat lalu 

kemudian melakukan kontrak politik dengan mereka, agar pembangunan bisa 

dilakukan pada akhirnya.  

Fenomena ini bukanlah berbentuk determinasi atau hegemoni yang 

bersifat memaksa, akan tetapi memberikan perenungan intelektual kepada 
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masyarakat, sehingga sikap yang diambil oleh mereka adalah hasil dari 

independensi intelektualnya sendiri. 

2) Perilaku Memilih Emosional  

Model perilaku memilih emosional melihat perilaku pemilih sebagai 

bentukan dari proses sosialisasi yang melahirkan ikatan emosional 

(identifikasi) yang mengarahkan tindakan politik seseorang dalam suatu 

pemilihan. Pemilih  melandasi pilihannya dengan mempertimbangkan ikatan 

emosional pemilih dengan figur yang di ikuti, sebagai misal; seseorang itu 

merupakan tokoh  panutan yang dihormati oleh pemilih, adanya persamaan 

visi, ideologi, kekaguman dan semacamnya. 

Dari penjelasan di atas kita akan menemukan pengakuan dari 

narasumber yang menegaskan alasan mengapa ia mengikuti pilihan Patta 

Narang berdasarkan pada aspek emosional, seperti; mereka melihat karena 

Patta Narang merupakan seorang guru yang notabene aspek intektualnya 

melebihi masyarakat, karakteristik intelektual yang dalam artian bukan pada 

persoalan teoritis yang bersifat ideal, rumit dan sulit dijangkau oleh 

pengetahuan masyarakat, namun karakteristik pengetahuan teoritis yang 

bersifat praktis dan realis, seperti pengetahuan politik dan kemampuannya 

dalam meyelesaikan persoalan-persoalan, baik individu maupun sosial. 

Kemudian alasan lainnya karena Patta Narang memiliki jaringan yang 

luas dikalangan pengambil kebijakan sehingga mampu mempermudah 

aksesnya untuk melakukan lobi politik untuk mencapai tujuannya  membangun 

kampung. Patta Narang juga dikagumi karena karakter keberanian yang ia 

miliki, ia tidak segan-segan berhadapan dengan pengambil kebijakan ketika 

ada janji yang tidak dipenuhi setelah terjalin perjanjian dengan pengambil 

kebijakan ketika masih mencalonkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah ditulisnya hasil penelitian beserta analisisnya dalam kerangka yang 

bersandar pada teori Patron-klien dan teori perilaku pemilih dalam bingkai tema 

sekaligus merupakan obyek penelitian, yaitu “Patronase Andi Mardan Patta Narang 

dalam Perilaku Memilih Masyarakat di Dusun Ma’lenteng, Desa Erelembang, 

Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa”. Maka kemudian penulis 

menyimpulkan bahwa: 

1. Dominasi Patta Narang terhadap masyarakat Ma’lenteng ditopang oleh 2 

bentuk dominasi, yaitu  

a. Dominasi Intelektual  

Dominasi intelektual merupakan suatu kondisi dimana adanya 

ketergantungan masyarakat Ma’lenteng terhadap Patta Narang yang 

dianggap memiliki kualitas intelektual untuk dapat memberinya 

alternatif jalan keluar dalam segala persoalannya baik itu yang berkaitan 

dengan gagasan dan juga persoalan-persoalan sosial, hal ini tercermin 

ketika dijadikannya Patta Narang sebagai hakim apabila terjadi sengketa 

tanah atau persoalan warisan. 

b. Dominasi Birokrasi 

Dominasi birokrasi merupakan sebuah kekuatan kekuasaan yang 

dimiliki oleh Patta Narang yang membuatnya bisa menyelesaikan 

persoalan-persoalan dalam masyarakatnya yang sifatnya melingkupi 

aspek material seperti fasilitas yang membantu perekonomian 

masyarakat dan non material seperti merasa aman dari segala ancaman 

dari ketidakadilan birokrasi. 
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Kemampuan Patta Narang dan Ketidakmampuan masyarakat dalam hal 2 itu 

akhirnya membentuk relasi moral dan kepercayaan, masyarakat kemudian 

menghormati Patta Narang dan mempercayakan segala persoalan-persoalan 

yang menyangkut orang banyak termasuk persoalan politik, dalam konteks ini 

adalah sikap politik atau pilihan yang akan dipilih oleh masyarakat dalam 

pemilu atau pilkada. Adapun Karakteristik kepatronan dalam kasus Patta 

Narang dengan masyarakat Ma’lenteng adalah model patron yang berkarakter 

klientalisme.  

Selain itu, pada kasus Patta Narang sebagai Patron kita juga akan menemukan 

pola hubungan patron-klien yang kepeduliannya terhadap Masyarakat jauh dari 

kepentingan-kepentingan Pribadi. Kita juga akan menemukan kelayakan Patta 

Narang untuk dijadikan sebagai rool model kepemimpinan yang ideal, dan 

ketika dihubungkan dengan narasi sejarah kenabian dan literatur-literatur 

pemikiran islam akan banyak kita jumpai kesamaan. Akhirnya, kepatronan 

Patta Narang layak untuk diteladani, dan jika tidak berlebihan saya menilai 

Patta Narang merupakan sosok pemimpin yang sejiwa dengan semangat islam 

walaupun tidak keseluruhan, namun patut diapresiasi.   

2. Pengaruh Patta Narang dalam perilaku memilih masyarakat dusun 

Ma’lenteng dipengaruhi dari 2 hal, yaitu pribadi Patta Narang dan juga 

kondisi Masyarakat, bersamaan dengan itu akhirnya motif memilih 

masyarakat juga terbagi kedalam tua tipe, yaitu: 

a. Tipe Memilih Rasional  

Tipe perilaku memilih rasional berlandasakan pada faktor dari kondisi 

internal pemilih sendiri. Dalam hal ini, pemilih merupakan makhluk 

yang tidak di intervensi oleh faktor-faktor apapun di luar dirinya, ia 

adalah makhluk yang independen, bebas dalam menentukan pilihannya 

terhadap kandidat atau partai mana pun. 
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Masyarakat pada dirinya merasa tidak memiliki kemampuan untuk 

berjuang demi mendapatkan situasi kehidupan yang mereka inginkan 

selama ini, lalu kemudian Patta Narang hadir memberikan solusi yaitu 

persatuan yang akhirnya diterima secara pengetahuan oleh masyarakat 

yang pada akhirnya berhasil mengantarkan mereka menuju kepada 

kehidupan ideal, ini merupakan landasan rasional masyarakat memilih 

pilihan yang dipilih oleh Patta Narang. 

 

b. Tipe Memilih Secara Emosional 

Model perilaku memilih emosional melihat perilaku pemilih sebagai 

bentukan dari proses sosialisasi yang melahirkan ikatan emosional 

(identifikasi) yang mengarahkan tindakan politik seseorang dalam suatu 

pemilihan. Pemilih  melandasi pilihannya dengan mempertimbangkan 

ikatan emosional pemilih dengan figur yang di ikuti, sebagai misal; 

seseorang itu merupakan tokoh  panutan yang dihormati oleh pemilih, 

adanya persamaan visi, ideologi, kekaguman dan semacamnya. 

Patta Narang merupakan seorang cendekiawan, ia adalah seorang guru 

yang tidak buta politik. Selain memiliki kapasitas internal yang 

mumpuni sebagai pemimpin seperti keberanian dan kelihaian dalam 

berpolitik untuk membantu masyarakat sampai pada kehidupan yang 

dirindukan selama ini, seperti kesejahteraan ekonomi, pendidikan dan 

keberadaban, ia juga memiliki modalitas eksternal yang membantunya 

mencapai tujuannya untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat 

untuk menopang kesejahteraannya, diantaranya ia memiliki banyak 

teman dan keluarga yang berpengaruh, publik figur, dan pengambil 

kebijakan yang menjadi landasan secara emosional masyarakat untuk 

memilih kadidat yang dipilih oleh Patta Narang.  
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B. Implikasi Penelitian  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat berimplikasi baik kepada pembaca 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Diharapkan dapat menambah kekayaan kajian terkait patronase dalam 

koteks politik, dan juga dapat menjadi bahan kajian yang kebih lanjut 

terkait atmosfer politik patronase di Dusun Ma’lenteng.  

2. Memberikan informasi pengetahuan yang realis obyektif ilmiah tentang 

model patronase yang diikuti secara sukarela oleh klien, bukan bersifat 

menekan dan cenderung eksploitatif terhadap klien. 

3. Memberikan informasi bahwa dalam peristiwa pemilihan, seorang pemilih 

tidaklah memilih hanya karena untuk menggugurkan kewajiban sebagai 

warga negara, melainkan dalam proses itu ada dialektika, ada yang di ikuti, 

adal logika kesejahteraan, ada pengaruh rasional, sosiologi dan emosional 

yang menentukan sikap pilihan seseorang. 
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