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KATA PENGANTAR 

 

 ٍّ ْٔضٌََُٗ عٍََٝ ٔثَيِّ أَ َٚ ِٗ اٌىْتُةَُ  َُ تِ َْ وِتاَتاً خَتَ ٌْمشُْآ ًَ ا ذُ لله اٌَّزِٜ جَعَ ّْ ِٗ اٌَحَْ َُ تِ ٌِذٍّ خَتَ ٍَّ خَا ٍّٓ عَا ْٔثيِاَءَ تذِِيْ َ ِٗ الْْ َُ تِ خَتَ

 ِٗ فيِْمِ ْٛ َ تتِ َٚ ٌْثشََوَاتُ  ا َٚ يُ اٌخَْيشَْاتُ  ِٗ تتََٕضََّ ٍِ تفِضَْ َٚ ٌِحَاتُ  ا ُُّ اٌصَّ ِٗ تتَِ تِ َّ َْ اٌَّزِٜ تِٕعِْ ماَصِذُ  الْْدَيْاَ َّ ٌْ تتَحََمَّكُ ا

ْْ لاَ إٌََِٗ إلِاَّ  َٙذُ أَ اٌغْاَياَتُ. أشَْ صٍََّٝ لله  عٍََٝ َٚ َٚ  ٌُُٗ ْٛ سَعُ َٚ ذاً عَثذُُْٖ  َّّ حَ ُِ  َّْ َٙذُ أَ أشَْ َٚ ذَُٖ لَاشَشِيهَْ ٌَُٗ  ْْ َٚ  لله  

ا تعَذُْ. َِّ : أَ َٓ عِيْ َّ ِٗ أجَْ أصَْحَاتِ َٚ  ِٗ ٌِ عٍََٝ آ َٚ ذٍّ  َّّ حَ ُِ 
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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 ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
Ba 
 

B 
 

Be 
 ت 

 
Ta 
 

T 
 

Te 
 ث 

 
Tsa 
 

S 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
Jim J 

 
Je 
 ح 

 
Ha 
 

H 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
Kha 
 

Kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
Dal 
 

D 
 

De 
 ر 

 
Dzal 
 

Z 
 

zet (dengan t itik di atas) 
 س 

 
Ra 
 

R 
 

Er 
 ص 

 
Zai 
 

Z 
 

Zet 
 ط 

 
Sin 
 

S 
 

Es 
 ػ 

 
Syin 
 

Sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
Sad 
 

S 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
Dha 
 

D 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
Tha 
 

T 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
Zha 
 

Z 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
„ain 
 

„ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
Gain 
 

G 
 

Ge 
 ف 

 
Fa 
 

F 
 

Ef 
 ق 

 
Qaf 
 

Q 
 

Qi 
 ن 

 
Kaf 
 

K 
 

Ka 
 ي 

 
Lam 
 

L 
 

El 
 َ 

 
Mim 
 

M 
 

Em 
 ْ 

 
Nun 
 

N 
 

En 
 ٚ 

 
Wau 
 

W 
 

We 
 ٘ـ 

 
Ha 
 

H 
 

Ha 
 ء 

 
Hamza
h 
 

‟ 
 

Apostrof 
 ٜ 

 
Ya 
 

Y 
 

Ye 
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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: 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

Contoh: 

 kaifa :وَيْفَ 

ي ْٛ َ٘  : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 fathah 

 
a a َ ا 

 kasrah 

 
i i َ ا 

 dammah 

 
u u َ ا 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fathah dan ya’ 
 

ai a dan i  ْٝ  ـَ
 

fathah dan wau 
 

au a dan u 
 

 ْٛ  ـَ
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 Contoh: 

اتَ  َِ  : mata 

َِٝ  rama : سَ

  ًَ  qila : ليِْ

تُ  ْٛ ُّ  yamutu : يَ

4. Ta’ marbutah 

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

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t). 

Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah (h). 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ضَةُ الْطَْفاَيِ  ْٚ  raudah al-atfal : سَ

ٌْفاَضٍِةَُ  ذِيْٕةَُ اَ َّ ٌْ َ  al-madinah al-fadilah : ا

ةُ  َّ ٌْحِىْ  al-hikmah : اَ

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

Nama 

 
Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 

fathah dan alif atau ya’ 

 
ٜ | ... َ ا ... َ  

 

dammah dan wau 

 
ٛـُ   

 

a 

u 

a dan garis di atas 

 
kasrah dan ya’ 

 
i i dan garis di atas 

 
u dan garis di atas 

 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 َ ا  rabbana : سَتَّٕ

يْٕا  najjaina : ٔجََّ

ٌْحَكُّ   al-haqq : اَ

 َُ  nu“ima : ٔعُِّ

 ّٚ  aduwwun‘ : عَذُ

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

( ّٝ  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِ

Contoh: 

  ٝ ٍِ  Ali (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : عَ

 ّٝ  Arabi (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : عَشَت

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf اي (alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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: 

ظُ  ّْ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اٌَشَّ

ٌْضٌَةَ ُ   al-zalzalah (az-zalzalah) : اٌَضَّ

ٍْغَفةَ ُ  فَ ٌْ  al-falsafah : اَ
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ٌْثلادَُ   al-biladu : اَ

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: 

 َْ ْٚ شُ ُِ ْ  ta’muruna : تأَ

عُ  ْٛ  ‘al-nau : إٌََّ

 syai’un : شَيْء  

شْتُ  ِِ  umirtu : أُ

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’an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

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

ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah ( لله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
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atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

ُٓ لله ِ     billah تاِللهِ   dinullah دِيْ

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf (t).  

Contoh: 

ةِ لله ِ ُ٘  َّ ْْ ُْ فيِْ سَ     hum fi rahmatillah 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya 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 Muhammadun illa rasul 

Inna awwala baitin wudi‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan 

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Nasir al-Din al-Tusi 
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Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalal 

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. Contoh: 

 

 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta‘ala  

saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salam 

Cet. = Cetakan 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

t.d = Tanpa data 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

QS. …/…: 4 = QS. al-Baqarah/2: 4 atau QS. Ali „Imran/3: 4 
h.     = Halaman 

 
 
 
 
 
 

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid 
Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu) 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr 
Hamid Abu) 
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ABSTRAK 
 

Nama   : Wirdha Rahmadani 
NIM   : 80100218089 
Program Studi : Dakwah dan Komunikasi 
Judul Tesis                : Komunikasi Elit Politik dengan Masyarakat Pasca Pemilihan 

Umum Legislatif 2019 (Studi Pada Masyarakat Kecamatan 
Bajeng Kabupaten Gowa) 

 

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana komunikasi elit 
politik dengan masyarakat pasca pemilihan umum legislatif 2019. Adapun sub-sub 
masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana komunikasi antarelit politik pasca 
pemilihan umum legislatif 2019 (2) bagaimana komunikasi elit politik dengan 
masyarakat pasca pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kecamatan Bajeng. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi politik di antara aktor politik 
serta mengetahui komunikasi elit politik dengan masyarakat pasca Pemilu Legislatif 
Tahun 2019 di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan komunikasi dengan metode 
fenomenologis. Sumber data dalam penelitian ini adalah caleg dari partai demokrat, 
tokoh politik, serta tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Bajeng Kabupaten 
Gowa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukuan melalui tiga tahap, 
yaitu; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Komunikasi antarelit politik yang 
ada di Kecamatan Bajeng pada awal pendaftaran calon legislatif pada Pemilihan 
Umum Legislatif 2019 terjalin baik, namun karena adanya dua kandidat yang 
mencalonkan yang tinggal di wilayah yang sama, maka komunikasi yang dulunya 
terjalin baik, sehingga menjadi renggang dan tidak lagi menjadi ciri khas yang ada di 
Kecamatan Bajeng yakni persatuan (abbulo si batang). 2). Komunikasi elit politik 
dengan masyarakat yang dilakukan oleh caleg yang terpilih pada Pemilihan Umum 
Legislatif 2019 yang ada di wilayah Kecamatan Bajeng dengan maksud untuk 
menampung aspirasi masyarakat diantaranya; mengadakan reses, melakukan 
kunjungan kerja di Kecamatan serta melakukan safari ramadhan.  

Implikasi penelitian ini 1) masyarakat wilayah Kecamatan Bajeng Kabupaten 
Gowa harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan sebagai 
benteng yang kokoh, nipakaniaki siri’ na pacceta mange riparangta rupa tau 2) 
Untuk para pemerintah desa, tokoh agama khususnya di Kecamatan Bajeng, 
diharapakan dapat menjadi penengah bagi masalah yang sedang terjadi di wilayah 
Kecamatan Bajeng, 3) Penelitian ini hanya dilakukan di Kecamatan Bajeng 
Kabupaten Gowa, sehingga tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh masyarakat 
umum. Permohonan maaf jika penelitian ini tidak bisa membahas secara keseluruhan 
yang diinginkan. Oleh karena itu, peneliti berharap setelah penelitian ini ada 
penelitian lanjutan oleh peneliti selanjutnya.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk dinamis yang selalu mengalami suatu perubahan. 

Perubahan yang terjadi pada manusia ada yang bersifat progres namun tidak sedikit 

pula yang berimplikasi regres. Pandangan sosiolog Emile Dukheim mengatakan 

bahwa keteraturan sosial dapat tercipta karena adanya solidaritas. Solidaritas terbagi 

menjadi dua jenis yaitu pertama, solidaritas mekanik yaitu solidaritas terhadap 

perasaan-perasaan yang sama, semangat religi yang kuat dan tidak berorientasi pada 

kebutuhan satu individu terhadap individu lainnya, sehingga hal ini tidak dapat 

ditukar dengan materi yang ada. Kedua, solidaritas organik, yaitu solidaritas yang 

timbul karena adanya perasaan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, dan 

jika mereka terpisah karena sesuatu hal maka hal itu menjadi lumrah terjadi. Hal 

tersebut disebabkan karena hubungan mereka hanya berdasarkan kebutuhan semata 

tidak berdasarkan perasaan.
1
 

Terjalinnya solidaritas yang erat ataupun hubungan disharmoni disebabkan 

karena proses komunikasi. Proses komunikasi pada umumnya terjadi dalam dua 

tahap, yaitu proses yang terjadi secara primer dan sekunder. Proses komunikasi 

primer adalah proses penyampaian pikiran dan atau perasaaan seseorang kepada 

orang lain dengan menggunakan lambang (symbol) sebagai media.
2
 Berbeda dengan 

komunikasi sekunder yang proses penyampaian pesan oleh seseorang terhadap orang 

                                                      
1
Doyle Paul Jhonson, dalam Robert M.Z Lawang, Teori Sosiologi Klasik dan Modern (Cet. I; 

Jakarta: PT. Gramedia, 1986), h. 182. 
2
Alo Liliweri, Teori-teori Komunikasi Antarbudaya (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2015 M.), 

h. 8. 
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lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai 

lambang sebagai media pertama. Komunikasi sosial merupakan sarana membangun 

kohesi atau ikatan kebersamaan dalam suatu komunitas.
3 

Proses komunikasi sosial 

meniscayakan adanya saling keterbukaan sehingga terbangun sikap saling 

kesepahaman. Namun secara sosiologis, sikap etno-sentrisme yang fanatik, yang 

merasa etniknya yang paling baik dan benar, yang menunjukkan sikap tak peduli 

dengan yang lain yang mengakibatkan timbulnya kebencian dan permusuhan. 

Disharmoni muncul dalam kehidupan bermasyarakat yang secara sosiologis 

dihuni oleh penduduk yang berbeda watak, karakter serta kepentingan individual 

maupun golongan tertentu. Perbedaan pilihan menjadi salah satu aspek yang dapat 

memecah belah kelompok tertentu, keluarga, dan masyarakat yang pada umumnya 

harmoni menjadi disharmoni. Kecamatan Bajeng dikenal sebagai kecamatan yang 

masyarakatnya menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Namun, istilah abbulo si 

batang yang dikenal dan yang menjadi ciri khas di Kecamatan ini tidak lagi terlihat 

pasca Pemilihan Umum Legislatif 2019. 

Pemilu legislatif adalah bagian dari proses demokrasi yang ada di Indonesia 

dalam penyelenggaraan pemilu, tentunya membutuhkan komunikasi politik dalam 

mengatur dan mengelola konflik yang mungkin saja muncul pada saat 

penyelenggaraan pemilu. Komunikasi politik yang dilakukan di tingkat aktor politik 

berbeda dengan komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat, tergantung bagaimana 

isi atau pesan serta tujuan komunikasi itu dilakukan.
4
 Dalam berpolitik seorang elit 

                                                      
3
Larry May (Ed), Etika Terapan: Sebuah Pendekatan Multikultural bagi Masalah Etnik, terj. 

Imran Rosyidi dan Zehra Nihayati (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), h. 2. 
4
Joko J Prihatmoko, Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008, h. 43-44.  
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politik/aktor politik sebaiknya menerapkan 6 prinsip komunikasi salah satunya adalah 

prinsip komunikasi qaulan syadidan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Qur’an 

QS. Al-Ahzab/33: 70. 

                      

Terjemahnya : 

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan 
Katakanlah Perkataan yang benar.”

5
 

Allah swt memerintahkan manusia untuk senantiasa bertaqwa yang dibarengi 

dengan perkataan yang benar, kemudian Allah akan membalikkan amal-amal kamu, 

mengampuni dosa kamu. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya niscaya ia 

akan mencapai keberuntungan yang besar. Pentingnya berkata jujur dan tidak 

berbohong dalam berkomunikasi sehingga Nabi Muhammad saw bersabda 

sebagaimana diriwayatkan Bukhari dan Muslim sebagai berikut : 

Artinya : 

Dari Ibnu Mas’udra., dari Nabi saw bersabda sesungguhnya kebenaran itu 
membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa surga. Seseorang akan 
selalu bertindak jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang 
jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan 
itu membawa ke neraka. Seseorang selalu berdusta sehingga ia ditulis di sisi 
Allah sebagai pendusta. (HR Bukhari-Muslim).

6
 

Menurut Miriam Budiardjo, politik dalam pelaksanaannya, disamping segi-

segi yang baik, juga mencakup segi-segi negatif. Hal ini disebabkan karena politik 

mencerminkan tabiat manusia, seperti nalurinya yang buruk. Perasaan manusia yang 

beraneka ragam sifatnya, sangat mendalam dan sering saling bertentangan, mencakup 

                                                      
5
Kementrian  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya New Cordova (Bandung: Syaamil 

Qur’an 2012), h. 270. 
6
Muh. Syawir Dahlan, Etika Komunikasi dalam Al-Qur’an dan Hadis, Jurnal Dakwah 

Tabligh, Vol. 15, No. 1, Juni 2014, h. 7-9.  



4 

 

 

 

rasa cinta, benci, setia, bangga malu, dan marah.
7
 

Atmosfir menjelang pemilu, hari pencoblosan, dan pasca pemilu selalu 

diwarnai dengan ketegangan, bahkan tak jarang muncul pertentangan. Pertentangan 

yang terjadi di Kecamatan Bajeng merupakan salah satu bukti bahwa tensi politik 

dalam pemilu memang benar adanya bahkan sampai sekarang ini. Kecamatan Bajeng 

merupakan salah satu kecamatan yang dalam catatan panitia pengawas pemilu 

merupakan kecamatan yang berada dalam zona merah. Dikatakan demikian, karna 

dilihat dari kandidat yang bertarung dalam partai demokrat adalah kandidat yang 

dianggap sama-sama kuat yang tinggal dalam wilayah Kecamatan Bajeng. Adapun 

nama-nama kandidat atau calon legislatif yang ada di Kecamatan Bajeng beserta 

perolehan hasil suara masing-masing kandidat pasca Pemilihan Umum Legislatif 

2019 terlampir sebagai berikut: 

Partai Demokrat (DPRD Kabupaten)  

1 BUNG ARI REZA ALI 2.182 

2 H. ABDUL SALAM Dg. RANI 2.553 

3 MURSIDAH ASFAR, S.Sos. 183 

4 MUSTAKIM MAKKAWARU 123 

5 Hj. SURIYANI Dg. SAYANG 602 

6 H. JAMALUDDIN TIRO, S.H.,M.H. 663 

Tabel 1 : Perolehan suara Pemilihan Umum Legislatif 2019 partai 

                                                      
7
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Cet II; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2008), h. 6-7. 
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demokrat pada tingkat DPRD Kabupaten.
8
 

Partai Demokrat (DPRD Provinsi)  

1 H. IKRAR KAMARUDDIN 627 

2 SAHARI BANONG 292 

3 Dr. H. MUHAMMAD RAMLI HABA, S.H.,M.H. 230 

4 Hj. RISMAWATI KADIR NYAMPA, S.T. 6.243 

5 MUH. DANIAL 73 

6 YAYAN JUHERMAN 153 

7 Hj. NURAENI MA'MUR, S.H., M.H. 94 

8 M. YUSUF BANGSAWAN Dg. TUTU 176 

9 ASRIADY ARASY Dg. SIJARRA, S.T. 809 

Tabel 2 : Perolehan suara Pemilihan Umum Legislatif 2019 partai 

demokrat pada tingkat DPRD Provinsi.
9
 

Dilihat dari perolehan suara masing-masing kandidat, dari sekian banyak 

caleg yang ada dalam partai demokrat, yang terpilih hanya satu orang pada pemilihan 

calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Begitupun dengan 

kandidat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dari sekian banyak 

calon yang ada, hanya satu kandidat yang terpilih dari partai yang sama, pada Pemilu 

Legislatif 2019 di Kecamatan Bajeng. Mobilisasi dukungan yang dilakukan oleh para 

kandidat yang tidak terpilih pemicu terjadinya konflik, dimana Interaksi masyarakat 

yang harmonis pra pemilu menjadi tampak berbeda pasca pemilu atau dengan kata 

                                                      
8
Sumber : Diperoleh dari Data Pemilihan Umum Legislatif Kecamatan Bajeng  2019. 

9
Sumber : Diperoleh dari Data Pemilihan Umum Legislatif Kecamatan Bajeng  2019. 
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lain ada disharmoni masyarakat. Perbedaan pandangan politik menjadikan 

masyarakat yang mempunyai keterikatan keluarga menjadi saling berselisih. 

Perselisihan yang berujung pada perkelahian disertai senjata tajam (parang) yang 

mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu orangnya lagi masuk dalam 

jeruji (penjara). Kejadian ini terjadi di Dusun Paukiri yakni salah satu dusun yang ada 

di Desa Pabbentengang di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Sampai sekarang ini, 

perselisihan itu masih tampak terjadi karena di antara mereka tidak lagi saling 

berinteraksi atau berkomunikasi satu sama lain. Kejadian itu menjadi dugaan kuat 

yang menandakan bahwa ada disharmonisasi masyarakat setelah Pemilu 2019. 

Perbedaan pilihan seharusnya tidak menjadi pemicu masyarakat tidak 

harmonis karena setiap orang mempunyai hak pilih dalam menentukan pilihannya, 

serta profesionalisme dalam memandang politik semestinya tidak berdampak konflik 

fisik maupun non-fisik setelah pesta demokrasi usai.
10 

Namun, karena mobilisasi 

dukungan terhadap calon legislatif dalam upaya mencapai kekuasaan, sehingga pasca 

penentuan kandidat yang menjadi pemenang pada kontestasi politik, masyarakat 

Kecamatan Bajeng yang pada umumya dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai persatuan, kini menjadi terpecah dan tidak terintegrasi lagi. Praktek 

beli suara yang mendorong para kandidat bersaing tidak sehat, dan masyarakat hanya 

akan memberikan hak pilihnya kepada mereka yang mempunyai “uang atau barang". 

Praktek politik ini sekaligus mendidik masyarakat hidup pragmatis dan hedonis di 

masa pemilihan.
11

 

                                                      
10

Fanatisme Politik dapat Berakibat pada Perpecahan Keutuhan Bangsa. Lihat, Siti Faridah 

dan JericoMathias, dalam Seminar Nasional Universitas Negei Semarang, Vol. IV, no. III, tahun 2018. 
11

Rahman Syah, Menjawab Harapan Rakyat Refleksi Pemikiran Membangun Gowa (Cet. I; 

Makassar: Media Pustaka Utama, 2010), h. 85. 
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Masyarakat Kecamatan Bajeng yang pada awalnya mempunyai pandangan 

umum bahwa pemilu sebagai mekanisme demokrasi yang dapat membawa  

perubahan bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Sementara dalam praktiknya, 

masyarakat melihat bahwa pemilu bukan hanya menjadi sarana dalam perwujudan 

demokrasi, akan tetapi pemilu juga sebagai ajang dalam memperebutkan jabatan 

antara elit politik dengan tim pemenangannya. ini merupakan keadaan psikologis 

yang dialami masyarakat kecamatan Bajeng yang timbul ketika melihat realitas yang 

terjadi menjelang proses pemilu. dalam hal ini, terjadi kontradiksi antara tujuan 

demokrasi dengan realitas yang dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. 

Masalah-masalah yang terjadi pasca pemilihan umum di kecamatan bajeng ini  

berimplikasi terhadap tatanan masyarakat, simpul-simpul konflik kemungkinan 

ditenggarai oleh beberapa hal yang melibatkan elit lokal yang memiliki pengaruh 

(hidden power), kontestan yang bertarung, serta masyarakat yang fanatik terhadap 

figur tertentu sehingga mengabaikan aspek solidaritas sosial di masyarakat.  

Pihak-pihak yang berkonflik sering kali menonjolkan kepentingan pribadi dan 

golongan. Solidaritas yang dibangun dari awal menjadi asing dan sudah tidak lagi 

menjadi hal penting untuk dilakukan. Masalah ini semakin kompleks sebab 

bertentangan dengan esensi demokrasi dimana Pemilu yang dilaksanakan diharapkan 

dapat mengakomodir semua kalangan masyarakat untuk menentukan hak pilihnya, 

kenyataannya justru masyarakat menjadi apatis terhadap sesamanya, sehingga  

berujung konflik dan disharmoni sosial. 

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Bajeng pasca pemilu ini, yang membuat 

peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana komunikasi elit pasca Pemilihan Umum 

Legislatif 2019, sehingga memberikan pengetahuan baru tentang realitas yang terjadi 
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di masyarakat terkait dampak pemilu khususnya di Kecamatan Bajeng. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah bagaimana komunikasi elit politik dengan 

masyarakat pasca Pemilihan Umum Legislatif 2019 studi pada masyarakat 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.  

2. Deskripsi Fokus 

Memberikan penjelasan yang sesuai dan tepat pada pembahasan ini, maka 

penulis perlu menjelaskan bahwa penelitian ini akan difokuskan pada komunikasi 

antarelit politik dengan masyarakat pasca Pemilihan Umum Legislatif 2019 studi 

pada masyarakat Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. dalam hal ini, peneliti ingin 

melihat bagaimana pengaruh Pemilihan Umum Legislatif 2019 dengan melihat 

komunikasi politik di tingkat aktor politik dan bagaimana komunikasi elit politik 

dengan masyarakat di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. 

a. Komunikasi Politik Antarelit Politik 

Komunikasi politik antarelit politik yang dimaksud oleh penulis adalah 

komunikasi yang dilakukan oleh para calon kandidat partai politik dalam proses atau 

tahapan-tahapan kegiatan (pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan 

dan perhitungan suara dan sebagainya), sampai pada penetapan calon terpilih pada 

Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. 

b. Komunikasi Elit Politik dengan Masyarakat 

Komunikasi elit politik dengan masyarakat yang dimaksud penulis adalah 

komunikasi yang dilakukan oleh para politisi kepada masyarakat yang menjadi tim 

pemenangan di Kecamatan Bajeng dalam mempengaruhi pemilih. Komunikasi politik 
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meliputi (komunikator, pesan, saluran, penerima dan efek atau pengaruh). Dalam hal 

ini, individu dan lingkungan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Adanya hubungan 

timbal balik antara perubahan yang dialami oleh individu bisa dilihat dari aspek 

lingkungan masyarakat dimana ia berada. Disharmoni masyarakat yang dimaksud 

oleh penulis dalam hal ini adalah terjadinya perubahan tatanan masyarakat yang 

dulunya rukun, sekarang menjadi tidak terintegrasi lagi pasca Pemilihan Umum 

Legislatif 2019. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan untuk 

dijadikan sebagai kajian utama dalam penelitian ini adalah bagaimana fenomena 

komunikasi elit politik dengan masyarakat pasca Pemilihan Umum Legislatif 2019 di 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. untuk mengkaji pokok permasalahan tersebut 

maka penulis dapat memperinci menjadi beberapa sub-sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana komunikasi antarelit politik pasca Pemilu Legislatif Tahun 2019 

di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa ? 

2. Bagaimana komunikasi elit politik dengan masyarakat pasca Pemilu Legislatif 

Tahun 2019 di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa? 

 

D. Kajian Pustaka 

Terkait kajian pustaka, peneliti mengambil berbagai tulisan karya ilmiah, 

berupa tesis dan disertasi yang membahas tentang “disharmoni masyarakat pasca 

pemilihan umum legislatif”. Berdasarkan penelusuran literatur yang penulis lakukan, 

maka penulis temukan beberapa tesis yang hampir semakna dengan tesis yang penulis 

bahas. Beberapa sumber yang berkaitan dengan tulisan ini di antaranya: 
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1. Hasil penelitian Budiman mengenai strategi komunikasi partai politik pada 

Kampanye Pemilu Legislatif 2009 di Kota Medan. Menemukan, bahwa terdapat 

beberapa partai yang tidak siap menyusun strategi komunikasi partai yang 

berorientasi kepada persoalan nyata masyarakat, partai yang telah terbiasa 

berkomunikasi secara intensif melalui kegiatan keagamaan seperti PKS. 

Kebijakan PKS dalam menetapkan strategi komunikasi kepada masyarakat 

pemilih adalah hampir sama dengan substansi komunikasi yang disampaikan 

oleh kader PKS dalam kegiatan keagamaan. Begitu juga dalam menyusun 

strategi komunikasi yang dilakukan oleh para Caleg, masih banyak pesan politik 

yang belum menyentuh persoalan nyata yang terjadi di masyarakat. Sedangkan 

saluran komunikasi yang digunakan oleh para Caleg kebanyakan melalui 

kegiatan adat dan sosial keagamaan atau kelompok etnis, meskipun hasilnya 

belum efektif. Tulisan ini hanya menguraikan tentang strategi komunikasi partai 

politik pada kampanye Pemilu legislatif, dan tidak menyinggung tentang dampak 

yang ditimbulkan dari strategi komunikasi partai berupa disharmonisasi 

masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan motode penelitian studi kasus.
12

 

2. Penelitian Tamburian terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam 

memenangi pemilu 2004. Menemukan, bahwa strategi komunikasi PKB dalam 

pemilu 2004 lebih mengedepankan peran opinion leaders seperti kiai, tokoh adat,  

dan pemuka agama lainnya. Hal ini karena strategi komunikasi PKB memiliki 

corak (budaya) Nahdhatul Ulama (NU). Sasaran dari program komunikasi PKB 

                                                      
12

Ahmad Budiman, Strategi Komunikasi Partai Politik pada Kampanye Pemilu Legislatif 

2009 di Kota Medan (Jakarta: Pusat Pengkajian Pelayanan Data Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, 

2009). h. 8 
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ini di bagi dalam beberapa kelompok sasaran yang mewakili karakter dan ciri 

masyarakat pemilih. Sehingga slogan kampanye PKB dibuat sesuai dengan 

pembagian kelompok sasaran tersebut. Penelitian ini khusus membahas tentang 

pemenangan partai PKB dengan menggunakan strategi komunikasi dengan 

melihat hubungan politik yang didasari pada ikatan organisasi yang bersifat 

emosional sehingga ikatan ini dianggap kuat dan dapat dimanfaatkan untuk 

memobilisasi massa. Kaitan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti, Peneliti melihat ada sisi positif dari hubungan politik 

dalam suatu organisasi yang berdampak harmonis sedangkan peneliti membahas 

tentang dampak disharmonis yang tentunya peneliti bisa mendapatkan referensi 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dampak keduanya. Penelitian 

terdahulu ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan motode 

penelitian studi kasus.
13

 Sama halnya dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti yang menggunakan metode penelitian studi kasus. 

3. Hasil penelitian Tiyanto dkk, mengenai persepsi politik Indonesia menuju 

pemilihan umum 2009. Menemukan, bahwa persepsi masyarakat yang tidak puas 

terhadap penampilan partai politik dan elitnya menjelang Pemilu 2009. 

Masyarakat menilai partai politik hanya memikirkan kekuasaan dibanding 

penyelesaian  persoalan bangsa dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Begitu 

juga dengan elit politik yang hanya menjadikan partai politik sebagai kendaraan 

meraih kekuasaan dan keuntungan bukan sebagai media perwakilan dan aspirasi 

masyarakat.Tulisan ini menggambarkan tentang persepsi masyarakat tentang 

                                                      
13

Heintje hendrik Daniel Tamburian, Strategi Komunikasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 

dalam Memenangi Pemilu 2004 Tesis, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005). h. 25. 
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kelompok elit yang senantiasa menjadi kekuatan dominan dalam rangkaian 

proses Pemilu, adanya rasa ketidakpuasan terhadap partai politik. Permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian ini memiliki relevansi terhadap penelitian 

terdahulu karena adanya ketidakpuasan yang bisa saja akan menimbulkan 

dampak disharmonisasi, akan tetapi penelitian terdahulu tidak membahas tentang 

dampak yang ditimbulkan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan 

menggunakan pendekatan kuantiatif dengan metode penelitian survey.
14

 

Sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

penelitian studi kasus. 

4. Penelitian Suharto tentang strategi politik PKS dalam menghadapi Pemilu 2004 

di Kota Jakarta Timur. Menemukan, bahwa pada masa pra kampanye, elit PKS 

melakukan berbagai strategi kegiatan di antara konsolidasi antar kader, 

membentuk tim-tim kecil pemenangan Pemilu, melakukan pemetaan kekuatan 

pemilih, dan melakukan kegiatan sosial. Pada masa kampanye, elit PKS 

mengerahkan segala kekuatan dengan mengerahkan massa yang cukup banyak 

dibanding partai lainnya. Pada masa kampanye ini, elit PKS juga melakukan 

ronda keliling kampung bersama warga untuk mengantisipasi money politics atau 

kecurangan dari pihak lain yang bisa merugikan PKS.
15

 Dalam konteks ini, 

tulisan ini menggambarkan adanya strategi komunikasi politik dalam mencapai 

tujuan tertentu sehingga relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan menggunakan pendekatan 

                                                      
14

Dwi Tiyanto dkk, Persepsi mengenai Politik Indonesia Menuju Pemilihan Umum 2009. 

(Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009). h. 30. 
15

Suharto, Strategi Politik PKS dalam menghadapi Pemilu 2004 di Kotamadya  Jakarta 

Timur Tesis, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005). 
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kualitatif dengan metode penelitian single case study. 

5. Penelitian  Liando  tentang  pemilu  dan  partisipasi  politik   masyarakat (studi 

pada pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan calon wakil 

presiden di kabupaten minahasa tahun 2014). Menumakan, bahwa tingkat 

partisipasi politik masyarakat sangat dinamis, namun yang menjadi persoalan 

adalah terkait motivasi. Sebagian besar masyarakat mengakui bahwa mereka 

termotivasi memilih karena faktor transaksi dan unsur kedekatan secara 

emosional. Visi-misi calon bukan merupakan ukuran dalam memilih. Penelitian 

ini mempunyai kemiripan dalam aspek Pemilu anggota legislatif, namun berbeda 

pada aspek partisipasi dan disharmonisasi serta pada lokasi penelitiannya. Selain 

itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian 

desk study.
16

 Sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus. 

6. Pemelitian Pattiasina tentang strategi komunikasi politik PDI Perjuangan 

kabupaten maluku tengah pada Pemilu 2014. Menemukan, bahwa kemenangan 

yang diraih PDI Perjuangan pada Pemilu legislatif tahun 2014, yaitu memberikan 

informasi kepada masyarakat, mendidik masyarakat terhadap arti dan 

signifikansi fakta yang ada, menyediakan diri untuk menampung aspirasi 

masyarakat, dan pempublikasian yang ditujukan untuk pemerintah dan lembaga-

lembaga politik. Dalam konteks ini, peneliti menemukan adanya kemiripan pada 

aspek komunikasi politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dengan 

menghasilkan kemenangan pada Pemilu legislatif. Namun, jika dilihat dari 

dampak yang ditimbulkan, penelitian ini fokus pada kemenangan yang 

                                                      
16

Daud M. Liando, Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi pada Pemilihan 

Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 

2014) Jurnal (Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudHum, vol. 03. no. 02. 2017), h. 15. 
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dihasilkan dan tidak pada dampak disharmonisasi yang akan peneliti lakukan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi 

kasus.
17

  

Berdasarkan hasil analisis kajian pustaka atau tinjuan penelitian terdahulu 

dengan topik komunikasi politik oleh; Budiman, Tamburian, Tiyanto dkk, Suharto, 

Liando, dan Pattiasina, bahwa ditemukan beberapa hal pembeda antara penelitian 

terdahulu tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan ini. Adapun 

karakteristik pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

fokus penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan pendekatan 

penelitian. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sebagai salah satu hasil dari karya ilmiah maka tesis ini mempunyai tujuan 

dan kegunaan penelitian sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui komunikasi politik di antara aktor politik pada Pemilu 

Legislatif Tahun 2019 di Kecamatan Bajeng Kabupaten. 

b. Untuk mengetahui komunikasi elit politik dengan masyarakat pada Pemilu 

Legislatif Tahun 2019 di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran terhahadap 

                                                      
 

17
Harold Y. Pattiasina, Strategi Komunikasi Politik PDI Perjuangan Kabupaten Maluku 

Tengah pada Pemilu 2014 Jurnal (Jurnal Komunikasi dan Opini Publik, vol. 19 no. 01, 2015), h. 15. 
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kajian komunikasi politik khususnya studi komunikasi politik untuk mengetahui 

dampak yang ditimbulkan oleh pemilihan umum legislatif di Kabupaten Gowa, 

dan dapat menjadi bahan rujukan serta referensi untuk calon peneliti selanjutnya 

yang berkaitan dengan komunikasi politik. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang kongkrit terhadap 

pemilihan legislatif Kabupaten Gowa. 

c. Sebagai bahan bacaan, dengan demikian dapat menambah khasanah kepustakaan 

dalam bidang komunikasi khususnya berkaitan dengan kebijakan publik. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Tentang Realitas Sosial Politik  

Istilah konstruksi sosial atas realitas sosial (sosial construction of reality) 

menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman 

melalui bukunya yang berjudul The Social Construction of Reality: A Treatise in The 

Soscialogical of Knowledge. Ia menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan 

interaksinya, dimana individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang 

dimiliki dan dialami bersama secara subyektif.
1
  

Asal usul konstruksi sosial dari filsafat konstruktivisme yang dimulai dari 

gagasan-gagasan konstruktif kognitif. Menurut Von Glaserfeld, pengertian 

konstruktif kognitif muncul pada abad ini dalam tulisan Marl Baldwin yang secara 

luas diperdalam dan disebarkan oleh Jean Piaget. Namun, apabila ditelusuri, 

sebenarnya gagasan-gagasan pokok konstruktivisme sebenarnya telah dimulai oleh 

Giambatista Vico, seorang epistemologi dari Italia, ia adalah cikal bakal 

konstruktivisme.
2 

Berger dan Luckman mulai menjelaskan realitas sosial dengan memisahkan 

pemahaman “kenyataan dan pengetahuan”. Realitas diartikan sebagai kualitas yang 

terdapat di dalam realitas-realitas yang diakui sebagai memiliki keberadaan (being) 

yang tidak tergantung kepada kehendak kita sendiri. Pengetahuan didefinisikan 

sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (real) dan memiliki karakteristik 

yang spesifik.
3
 

                                                      
1
Peter L Berger dan Thomas Luckmann, Tafsir Sosial atas Kenyataan: Sebuah Risalah 

tentang Sosiologi Pengetahuan (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 39. 
2
Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigma, dan Discourse Teknologi 

Komunikasi di Masyarakat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h.13.  
3
Burhan Bungin, Konstruksi Sosial Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen 

Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger & Thomas Luckman (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2011), h. 13. 
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Konstruksi sosial adalah konsep yang menggambarkan bagaimana realitas 

sosial dibentuk dan dimaknai secara subjektif oleh anggota masyarakat. Konstruksi 

sosial merupakan konsep yang menjelaskan bahwa struktur sosial tidak hanya berada 

di luar manusia tetapi juga berada di dalam manusia atau terobjektivasi di dalam 

kesadarannya yang subjektif. Konstruksi sosial menunjukkan bahwa sistem 

pengetahuan masyarakat (sosio kultural, pranata sosial, religi) dalam kesadaran 

manusia bukan sesuatu yang diterima secara
 
mekanis melainkan diinterprestasi oleh 

manusia sebagai makhluk rasional menjadi makna-makna subjektif. 

Pemahaman individu tentang dunia, pengetahuan dan diri individu terbentuk 

dalam kondisi sosial historis yang konkrit. Pengetahuan dan realitas konkrit 

dihubungkan oleh apa yang disebut Foucalt sebagai discourse atau diskursus, yakni 

sejumlah gagasan dan argumen yang langsung berkaitan dengan teknik-teknik kontrol 

demi kekuasaan. Tanpa memandang dari mana kekuasaan tersebut berasal, tetapi 

kekuasaanlah yang mendefinisikan pengetahuan, melakukan penilaian apa yang baik 

dan yang buruk, yang boleh dan yang tidak boleh, mengatur perilaku, mendisiplinkan 

dan mengontrol segala sesuatu dan menghukumnya. Hal ini dapat menggambarkan 

bagaimana konstruksi sosial dapat mempengaruhi perilaku dan orientasi sosial.
4
 

Berdasarkan kenyataan sosial, unsur terpenting dalam konstruksi sosial adalah 

masyarakat yang di dalamnya terdapat aturan-aturan atau norma. Baik itu norma adat, 

agama, moral dan lain-lain. kesemuanya itu nantinya akan terbentuk dalam sebuah 

struktur sosial yang besar atau institusi dan pertemuan. Struktur sosial atau institusi 

merupakan bentuk atau pola yang sudah mapan yang diikuti oleh kalangan luas di 

dalam masyarakat. Akibatnya institusi atau struktur sosial itu
 
mungkin kelihatan 

menkonfrontasikan individu sebagai suatu kenyataan objektif dimana individu harus 

                                                      
4
Charles R. Ngangi, Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial-Volume 7 Nomor 2, 2011), h, 1. 
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menyesuaikan dirinya.
5
 

Gambaran tentang hakikat kenyataan sosial ini menunjukkan bahwa 

masyarakat lebih dari pada jumlah individu yang membentuknya. Tambahan pula ada 

hubungan timbal balik dimana mereka saling berhubungan dan saling mempengaruhi. 

Tetapi seperti sudah dijelaskan diatas, masyarakat tidak pernah ada sebagai sesuatu 

benda objektif terlepas dari anggota-anggotanya. Kenyataan itu terdiri dari kenyataan 

proses interaksi timbal-balik. Pendekatan ini mengusahakan keseimbangan antara 

pandangan nominalis (yang percaya hanya individu yang riil) dan pandangan realis 

atau teori organik (yang mengemukakan bahwa kenyataan sosial itu bersifat 

independent dari individu yang membentuknya). Sehubungan dengan itu, Berger dan 

Luckmann mengatakan terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat 

dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui 

eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.
6
 

Pertama, eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke 

dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Ini sudah menjadi sifat dasar 

manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ke tempat dimana ia berada. Manusia tidak 

dapat kita mengerti sebagai ketertutupan yang lepas dari dunia luarnya. Manusia 

berusaha mengungkap dirinya, dalam proses inilah dihasilkan suatu dunia dengan 

kata lain, manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia.
7 

Eksternalisasi 

menunjukkan bahwa suatu realita sosial dapat terbentuk melalui tindakan individu 

yang diwujudkan melalui suatu interaksi sosial. Untuk relisasinya, di dalam interaksi 

sosial ini individu-individu membuat suatu simbol dan benda-benda hasil buatannya. 

                                                      
5
Ian Rory, Pendekatan Konstruksi Sosial (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 53. 

6
Burhan Bungin, Konstruksi Sosial Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen 

Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger & Thomas Luckman, h. 16. 
7
Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigma, dan Discourse Teknologi 

Komunikasi di Masyarakat, h. 15.  



19  

 

 

Oleh karena itu, dalam eksternalisasi terbentuk suatu ciri khusus dari interaksi sosial 

yaitu individu-individu tersebut. 

Kedua, objektivasi. Dalam proses ini, terjadi peristiwa yang menunjukkan 

perubahan dari sebuah proses konseptual yang diwujudkan dalam suatu realitas nyata 

yang akan menjadi bagian dari kehidupan individu. Hal ini akan menjadi suatu 

kebiasaan yang akan dilakukan secara berulang-ulang oleh individu dalam kelompok 

tersebut. Tindakan ini akan menjadi suatu kebiasaan bagi mereka dan akan menjadi 

bagian yang tetap bagi realitas mereka.
 

Ketiga, internalisasi, merupakan suatu proses sosialisasi dari proses 

objektivasi. Proses internalisasi merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke 

dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh 

struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifkan 

tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas diluar kesadarannya, sekaligus sebagai 

gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi, manusia menjadi hasil dari 

masyarakat.
8
 dalam artian, apa yang menjadi tindakan individu tersebut tiada lain 

adalah hasil dari dunia sosial dimana ia berada. 

Realitas bukanlah sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan, tidak juga sesuatu 

yang dibentuk secara ilmiah. Tapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi. Oleh 

karena itu, realitas berwajah ganda/plural. Setiap orang bisa memiliki konstruksi yang 

berbeda-beda atas suatu realitas. Setiap orang yang mempunyai pengalaman, 

preferensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan tertentu, dan lingkungan pergaulan 

atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas sosial itu dengan konstruksinya masing- 

masing.
 

 

                                                      
8
Peter L Berger dan Thomas Luckmann, Tafsir Sosial atas Kenyataan: Sebuah Risalah 

tentang Sosiologi Pengetahuan, h. 176. 
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Paradigma konstruktivis melihat bagaimana suatu realitas sosial di 

konstruksikan. Fenomena sosial dipahami sebagai suatu realitas yang telah 

dikonstruksikan. Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigma konstruksionis 

adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstrukti, dengan 

cara apa konstruksi itu dibentuk. Dalam hal ini, komunikasi dilihat sebagai faktor 

konstruksi itu sendiri.
9
 

Ketika manusia mencoba memahami tentang realitas sosial melalui fase 

eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi maka pada hakikatnya manusia dalam 

proses komunikasi. Komunikasi disini tidak dilihat dari perspektif paradigma 

transmisi. Komunikasi dilihat lebih kepada bagaimana komunikasi membentuk 

konstruksi tentang apa yang dipercaya manusia tersebut sebagai realitas sosial. 

Komunikasi yang terjadi dalam tataran sosiologi komunikasi. Bahasa, sebagai alat 

komunikasi manusia pada hakikatnya tercipta berkat proses kontruksi sosial tadi. 

Manusia menciptakan bahasa dan bahasa pula yang menciptakan manusia. Keduanya 

melakukan proses yang dialektis, begitu pula seterusnya. 

Proses dialektis selanjutnya dipetakan dalam model transaksi simultan 

(simultaneous transactions model) oleh Defleur, dengan karakternya yang non linear, 

model ini menggambarkan sekurang-kurangnya ada tiga faktor yang berpengaruh 

dalam proses komunikasi, yaitu; pertama, faktor lingkungan fisik, (physical 

surroundings), yakni lingkungan tempat komunikasi itu berlangsung dengan 

menekankan pada aspek what dan how pesan-pesan komunikasi dipertukarkan. 

Kedua, faktor situasi sosio-kultural (sociocultural situations), yakni bahwa 

komunikasi merupakan bagian dari situasi sosial yang di dalamnya terkandung makna 

                                                      
9
Peter L Berger dan Thomas Luckmann, Tafsir Sosial atas Kenyataan: Sebuah Risalah 

tentang Sosiologi Pengetahuan, h. 178. 
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kultural tertentu, sekaligus menjadi identitas dari para pelaku komunikasi yang 

terlibat di dalamnya. Ketiga, faktor hubungan sosial (social relationships), yakni 

bahwa status hubungan antara pelaku komunikasi sangat berpengaruh baik terhadap 

isi pesan itu sendiri ataupun terhadap proses bagaimana pesan-pesan itu dikirim dan 

diterima.
10

  

Berkaitan dengan tiga faktor yang berpengaruh dalam proses komunikasi, 

menurut Defleur, yang mengatakan bahwa komunikasi adalah proses yang dialektis 

yang dipetakan dengan model transaksi simultan (simultaneous transactions model). 

Apa yang menjadi penekanan dalam teori ini sangat relevan dengan penelitian ini.  

Karena konsep Defleur tentang pengaruh yang ditimbulkan oleh proses komunikasi 

merupakan suatu realitas sosial politik yang menimbulkan dampak disharmoni di 

antara masyarakat. oleh karena itu, konsep ini menekankan “apa dan bagaimana 

pesan-pesan politik itu dipertukarkan, bagaimana suatu kultur/budaya politik dapat 

berpengaruh serta bagaimana hubungan antara komunikator dan komunikan dalam 

proses komunikasi politik. 

Realitas sosial politik yang di konstruksi oleh masyarakat terkait Pemilu 2019 

adalah terjadinya disharmoni sosial karna faktor kesenjangan komunikasi. Realitas 

sosial politik yang dikonstruksi oleh individu adalah hal yang sifatnya subjektif 

sedangkan individu dalam suatu masyarakat terdapat aturan atau norma yang 

mengikat sehingga membentuk sebuah struktur sosial. Akibatnya,  struktur sosial itu
 

yang menkonfrontasikan individu sebagai suatu kenyataan objektif dimana individu 

harus menyesuaikan dirinya. Sehubungan dengan itu, Berger dan Luckmann 

mengatakan terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan 

masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, 

                                                      
10

Melvin L. Defleur et.al, Fundamentals of Human Communication (California: Mayfield 

Publishing Company, 1993), h. 21-23.  
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objektivasi dan internalisasi yang di dalamnya terjadi proses timbal balik dimana 

mereka saling berhubungan dan saling mempengaruhi. 

B. Tinjauan Tentang Komunikasi Politik 

Secara umum, komunikasi politik lazim dikaitkan dengan pembicaraan politik 

atau penyampaian pesan politik verbal maupun non verbal yang dapat mempengaruhi 

rakyat maupun pemerintah dalam suatu sistem politik.
11

 komunikasi politik adalah 

suatu bentuk atau hubungan dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan 

penerimaan pesan-pesan politik dengan tujuan yang berbeda-beda tergantung dari 

kebutuhan pengirim pesan.
12

 Komunikasi disini tidak dilihat dari perspektif 

paradigma transmisi. Namun, komunikasi dilihat lebih kepada bagaimana komunikasi 

membentuk konstruksi tentang apa yang dipercaya manusia tersebut sebagai realitas 

sosial. 

Istilah komunikasi politik mulai banyak disebut-sebut semenjak terbitnya 

tulisan Gabriel Almond dalam bukunya yang berjudul The Politics of the 

Development Areas, dia membahas komunikasi politik secara lebih rinci.
13

 Proses 

komunikasi yang dilakukan dalam interaksi antar manusia terdapat dalam berbagai 

dimensi kehidupan. Lingkup komunikasi juga menembus dimensi politik.
14

 

Menurut Gabriel Almond, komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang 

selalu ada dalam setiap sistem politik. 

Komunikasi politik terdiri dari berbagai unsur, antara lain: 

                                                      
11

Eko Harry Susanto, Dinamika Komunikasi Politik dalam Pemilihan Umum, dalam Jurnal 

Kajian Komunikasi Volume 1 Nomor 2 Desember Tahun 2013, h. 164.  
12

Djamarah dan Bahri Syaiful, Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam 

Keluarga(Jakarta: PT. Reneka Cipta, 2004), h. 1. 
13

Yusa Djuyandi, Komunikasi Politik Tim Pemenangan Hendra Hemeto dalam Pemilihan 

Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Gorontalo Periode 2016-2021 dalam Jurnal Wacana Politik 

Volume 2 Nomor 1 Tahun 2017, h.13.  
14

Rosiana Eka Putri, Komunikasi Politik (Model Komunikasi Politik Antar Fraksi dalam 

Pembentukan Norma UU Pilkada secara Demokratis, dalam Jurnal Jurisprudence Volume 5 Nomor 1 

Maret Tahun 2015, h. 52. 
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a) Komunikator Politik 

Komunikator politik adalah mereka yang dapat memberi informasi tentang 

hal-hal yang mengandung makna mengenai politik. misalnya presiden, menteri, 

anggota DPR, politisi, dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa 

mempengaruhi jalannya pemerintahan. 

b) Pesan Politik 

Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis maupun 

tidak tertulis, baik secara verbal maupun nonverbal, tersembunyi maupun terang-

terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung politik. 

Misalnya pidato politik, pernyataan politik, buku, brosur dan berita surat kabar 

mengenai politik, dll. 

c) Saluran atau Media Politik 

Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para 

komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya media cetak, 

media elektronik, media online, sosialisasi, komunikasi kelompok yang dilakukan 

partai, organisasi masyarakat, dan sebagainya. 

d) Sasaran atau Target Politik 

Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan 

dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada partai atau kandidat dalam 

Pemilihan Umum. Mereka adalah pengusaha, pegawai negeri, buruh, pemuda, 

perempuan, mahasiswa, dan semacamnya. 

e) Pengaruh atau efek Komunikasi Politik 

Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman 

terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, keaktifan masyarakat dalam 

partisipasi politik, dimana nantinya akan berdampak pada pemberian suara dalam 
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Pemilihan Umum. 

Pendekatan komunikasi politik: 

1. Pendekatan Proses 

Menurut pendekatan ini bahwa keseluruhan yang ada di dunia ini meeupakan 

hasil suatu proses. Spengler dan Toynbee mengemukakan bahwa realitas sosial 

merupakan suatu siklus yang mempunyai pola-pola ulangan untuk jatuh bangunnya 

peradaban. Pendekatan ini dapat dikatakan untuk memahami sosialisasi politik dan 

kebijkan publik. 

2. Pendekatan Agenda Setting 

Pendekatan ini dikembangkan oleh Maxwell C. McCombs, seorang profesor 

peneliti surat kabar juga sebagai direktur pusat penelitian komunikasi Universitas 

Syracuse USA, dan Donald L. Shaw, seorang profesor jurnalistik dari universitas 

North Carolina. Pendekatan agenda setting dimulai dengan asumsi media massa 

menyaring berita, artikel, atau tulisan yang akan disiarkan. Seleksi ini dilakukan oleh 

mereka yang disebut sebagai gatekeeper, yaitu mereka para wartawan, pimpinan 

redaksi, dan penyunting gambar. Dari gatekeeper inilah yang menentukan berita apa 

yang harus dimuat dan apa yang harus disembunyikan.15 

Komunikasi politik merupakan sebuah studi yang multi disiplin ilmu, 

terutama dalam kaitannya antara proses komunikasi dan proses politik. Dalam 

konteks politik mengacu pada pendapat Graceau dalam Dan Nimmo yang 

mengatakan proses politik merupakan pola interaksi yang menghubungkan antara 

warga negara dengan pembuat keputusan baik dalam konteks, kesetaraan, kerjasama 

ataupun dalam konteks konflik.
16

 Hal ini dapat dimaknai bahwa pola interaksi antara 
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warga negara dengan pemerintah dalam suatu arena kebijakan merupakan sebuah 

proses komunikasi dalam konteks politik. Sedangkan menurut Alfian sebagaimana 

dikutip Yudhatama menyatakan bahwa komunikasi politik merupakan bagian dari 

sistem politik yang mengkonversikan aspirasi dan kepentingan para pihak menjadi 

berbagai kebijakan.
17

 

Komunikasi politik merupakan komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem 

politik. Komunikasi politik dapat berbentuk penyampaian pesan-pesan yang 

berdampak politik dari penguasa politik kepada rakyat ataupun penyampaian 

dukungan atau tuntutan oleh rakyat bagi penguasa politik. Istilah komunikasi politik 

lahir dari dua istilah yaitu ”komunikasi” dan ”politik”. Hubungan kedua istilah itu 

dinilai bersifat intim dan istimewa karena pada domain politik, proses komunikasi 

menempati fungsi yang fundamental. Bagaimanapun pendekatan komunikasi telah 

membantu memberikan pandangan yang mendalam dan lebih luas mengenai perilaku 

politik.
18

 

Pengertian komunikasi politik yang dijelaskan oleh Denton dan Woodward 

dalam Pawito, bahwa komunikasi politik merupakan diskusi publik mengenai 

penjatahan sumber daya publik, yakni mengenai pembagian pendapatan atau 

penghasilan yang diterima oleh publik, kewenangan resmi yakni siapa yang diberi 

kekuasaan untuk membuat keputusan-keputusan hukum, membuat peraturan- 

peraturan, dan melaksanakan peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi resmi yakni apa 

yang negara berikan sebagai ganjaran atau mungkin hukuman.
19
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19

Pawito, Komunikasi Politik Media Massa dan Kampanye Pemilihan (Yogyakarta: Jalasutra, 
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Komunikasi politik adalah proses di mana informasi politik yang relevan 

diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-

sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Kejadian tersebut merupakan proses yang 

berkesinambungan, melibatkan pula pertukaran informasi di antara individu-individu 

dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan masyarakat. Lagi pula tidak 

hanya mencakup penampilan pandangan-pandangan serta harapan-harapan para 

anggota masyarakat, tetapi juga merupakan sarana dengan mana pandangan dan asal-

usul serta anjuran-anjuran pejabat yang berkuasa diteruskan kepada anggota-anggota 

masyarakat selanjutnya juga melibatkan reaksi-reaksi anggota-anggota masyarakat 

terhadap pandangan-pandangan dan janji serta saran-saran para penguasa. Maka 

komunikasi politik itu memainkan peranan yang penting sekali di dalam sistem 

politik: komunikasi politik ini menentukan elemen dinamis, dan menjadi bagian 

menentukan dari sosialisasi politik, partisipasi politik, dan pengrekrutan politik.
20

 

Pengertian tersebut lebih mengedepankan interaksi antara negara (the state) 

dengan rakyat atau publik. Interaksi tersebut diberbagai realitas politik dapat 

dicermati melalui pertanyaan-pertanyaan realistis, misalnya, apa yang diperoleh 

rakyat, bagaimana keputusan-keputusan penyelenggara negara dibuat secara adil atau 

sebaliknya, dan sejauh mana rakyat mau mernerima penjatahan yang ada.
21

 Adapun 

menurut Fagen dalam Nasution, komunikasi politik merupakan seluruh komunikasi 

yang terjadi pada sistem politik terhadap lingkungannya. Lebih lanjut Muller, 

merumuskan komunikasi politik sebagai hasil yang bersifat politik (political out 

comes), dari kelas sosial, pola bahasa, dan sosialisasi. Selanjutnya Gallnor 

menyebutkan bahwa komunikasi politik merupakan infra-struktur politik, yaitu 
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Dwi Nugrahani, https://eprints.uny.ac.id/23581/4/4.%20BAB%20II.pdf, di akses pada Pukul 

20.10 (15 September 2020)  
21

Pawito, Komunikasi Politik Media Massa dan Kampanye Pemilihan, h.7. 



27  

 

 

kombinasi dari berbagai interaksi sosial di mana informasi yang berkaitan dengan 

usaha bersama dan hubungan kekuasaan masuk ke dalam peredaran.
22

 

Gallnor merumuskan dalam Nasution, bahwa komunikasi sebagai suatu fungsi 

politik bersama-sama dengan fungsi artikulasi, agregasi, sosialisasi, dan rekrutmen 

dalam sistem politik. Menurut Almond, komunikasi politik adalah salah satu fungsi 

yang harus ada dalam setiap sistem politik sehingga terbuka  kemungkinan bagi para 

ilmuwan untuk memperbandingkan berbagai sistem politik dengan berbagai latar 

belakang budaya yang berbeda. Bagi Almond, semua sistem politik yang pernah, 

sedang dan akan ada mempunyai persamaan mendasar yaitu adanya kesamaan fungsi 

yang dijalankannya.
23

 

Berdasarkan tinjauan pemikiran Fagen dalam Hasrullah, bahwa relevansi 

bidang kajian ilmu politik dan komunikasi, merlihat dari deskripsi analisis yang 

membicarakan peristiwa-peristiwa politik yang berdimensi komunikasi, sebagaimana 

penggunaan dalil dalam melihat komunikasi dan politik masih memakai kerangka 

dasar (framework) oleh Lasswell, yaitu: who says what, in which channel, to whom, 

whit what effect.
24

 Formulasi klasik oleh Lasswell tersebut, secara langsung 

mendeskripsikan bahwa problematika komunikasi politik dapat dianalisis dengan 

menggunakan kerangka dasar secara mekanisme suatu konsep pengaruh kekuasaan. 

Pandangan di atas terungkap, bahwa disiplin ilmu komunikasi politik sangat multi 

disipliner sifatnya, sehingga dalam pengkajian yang dinamis tentunya membutuhkan 

paradigma yang luas dari berbagai disiplin ilmu. 

Berdasarkan teori Rush dan Althoff dalam Sudibyo, bahwa komunikasi 

politik memainkan peranan yang amat penting di dalam suatu sistem politik. Hal 
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tersebut merupakan elemen dinamis, dan menjadi bagian penentu segala proses 

sosialisasi politik, partisipasi politik, dan rekrutmen politik.
25

 Sedangkan dalam 

konteks sosialisasi politik, Graber dalam Smetko memandang komunikasi politik ini 

sebagai proses pembelajaran, penerimaan, dan persetujuan atas kebiasaan-kebiasaan 

(customs) atau aturan-aturan (rules), struktur dan faktor-faktor lingkungan yang 

berpengaruh terhadap kehidupan politik. Hal tersebut menempati posisi penting 

dalam kehidupan sosial politik karena dapat mempengaruhi kualitas interaksi antara 

masyarakat dan penguasa.
26

 

Berdasarkan pengertian para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa komunikasi 

politik merupakan tahapan komunikasi yang berimplikasi terhadap aktivitas politik. 

Kondisi tersebut pula yang membedakan dengan disiplin komunikasi lainnya seperti 

komunikasi pendidikan, komunikasi bisnis, komunikasi antar budaya, dan 

sebagainya. Perbedaan itu terdapat pada substansi sebagaimana komunikasi politik 

memiliki subtansi yang bermuatan politik, sementara komunikasi pendidikan 

memiliki pesan-pesan yang bermuatan pendidikan begitupun dengan komunikasi 

lainnya. Jadi, untuk membedakan antara satu disiplin dengan disiplin lainnya dalam 

studi ilmu komunikasi, terletak pada substansi atau karakteristikya. 

Komunikasi politik berfungsi sebagai penyambung atau alat distributor 

kepentingan politik rakyat yang menjadi input sistem politik. Secara bersamaan 

komunikasi politik juga menyalurkan kebijakan yang diambil atau output dari sistem 

politik. Oleh karena itu, dengan komunikasi politik rakyat dapat memberikan 

dukungan dan melakukan pengawasan terhadap sistem politik. 
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Bell menjelaskan, bahwa dimensi yang terlibat dalam komunikasi  politik 

pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu dimensi suprastruktur dan infrastruktur 

politik. Suprastruktur politik terdiri dari; lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 

Sedangkan infrastruktur politik terdiri dari; partai politik, interest group, media 

massa, tokoh masyarakat, dan lainnya. Lebih lanjut, Bell menegaskan, bahwa ada tiga 

jenis pembicaraan dalam pengertian politik yang mempunyai kepentingan politik 

yang jelas sekali politis, yaitu; satu, pembicaraan kekuasaan (mempengaruhi dengan 

ancaman atau janji); dua, pembicaraan pengaruh (tanpa sanksi); tiga, pembicaraan 

otoritas berupa perintah. 

Hoveland dalam Nimmo mengemukakan, bahwa komunikasi politik harus 

dilakukan dengan intensif dan persuasif agar komunikasi dapat berhasil dan efektif. 

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari komunikasi politik yaitu; status 

komunikator, kredibilitas komunikator, dan daya pikat komunikator. Lebih lanjut, 

Hoveland mengatakan bahwa terbentuknya sikap suatu proses komunikasi selalu 

berhubungan dengan penyampaian stimuli yang biasanya dalam bentuk lisan oleh 

komunikator kepada komunikan guna mengubah perilaku orang lain.
27

 

Perspektif Hovland tersebut mengisyaratkan dampak suatu proses komunikasi 

persuasif, dengan asumsi bahwa perubahan sikap seseorang tergantung pada proses 

komunikasi yang berlangsung apakah komunikasi itu diperhatikan, dipahami, dan 

diterima dengan baik. Dinamika komunikasi politik yang menjadi tema pokok 

penelitian ini selanjutnya dipetakan dalam model transaksi simultan (simultaneous 

transactions model) oleh Defleur, dengan karakternya yang nonlinear, model ini 

menggambarkan sekurang-kurangnya tiga faktor yang berpengaruh dalam proses 

komunikasi, yaitu; satu, faktor lingkungan fisik (physical surroundings), yakni 
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lingkungan tempat komunikasi itu berlangsung dengan menekankan pada  aspek what 

dan how pesan-pesan komunikasi dipertukarkan; dua, faktor situasi sosio- kultural 

(sociocultural situations), yakni bahwa komunikasi merupakan bagian dari situasi 

sosial yang di dalamnya terkandung makna kultural tertentu, sekaligus menjadi 

identitas dari para pelaku komunikasi yang terlibat di dalamnya; tiga, faktor 

hubungan sosial (social relationships), yakni bahwa status hubungan antar pelaku 

komunikasi sangat berpengaruh, baik terhadap isi pesan itu sendiri ataupun terhadap 

proses bagaimana pesan-pesan itu dikirim dan diterima.
28

 Sebagai bagian dari 

kegiatan komunikasi, komunikasi politik juga sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor 

tersebut. Bagaimana pesan-pesan politik itu dapat ditransmisikan dan diterima 

melalui saluran situasional pada tempat dan saat komunikasi itu dilakukan. Dengan 

menggunakan pendekatan sistem, faktor-faktor yang berpengaruh itu juga dapat 

dipetakan dalam kesatuan sistem dengan masing- masing fungsi yang diperankannya. 

Hubungan-hubungan sosial yang kurang kondusif bagi berlangsungnya komunikasi, 

baik karena latar belakang sosio-kultural maupun karena lingkungan fisik yang 

membentuk sistem itu aktif, dapat dicairkan dengan melibatkan dan menghidupkan 

fungsi-fungsi antara faktor yang saling berhubungan. Jadi, faktor-faktor lingkungan 

fisik, situasi sosio-kultural, dan hubungan sosial antara pelaku komunikasi, 

sebenarnya juga dapat digunakan dalam menganalisis tingkah laku komunikasi 

politik.  

Menurut Krech pesan-pesan komunikasi pada umumnya dirumuskan dengan 

mempertimbangkan konteks verbal dan konteks nonverbal.
29

 Kedua konteks ini 

dipertimbangkan karena pada tahap tertentu keduanya dapat mempengaruhi proses 
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pemaknaan terhadap simbol-simbol yang digunakannya. Secara verbal, kata-kata 

pada dasarnya tidak berdiri sendiri. selain berfungsi sebagai media yang 

mentransformasikan pesan-pesan, kata dan bahasa juga berpengaruh terhadap proses 

pembentukan sikap dan kepribadian seseorang. Setiap rumusan verbal yang dijadikan 

sebagai simbol komunikasi selalu berkaitan dengan variabel-variabel lain, seperti 

struktur pesan, makna yang terkandung di dalamnya, dan lain sebagainya. Pesan-

pesan nonverbal dapat menjadi salah satu kekuatan pendorong munculnya persepsi 

individual sebelum seseorang bersikap dan berperilaku atas dasar stimulus yang 

diterimanya. 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan 

pengertian komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi politik yang 

relevan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-

sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Dalam hal ini komunikasi politik 

merupakan proses yang berkesinambungan, dan melibatkan pula pertukaran 

informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua 

tingkatan masyarakat. 

1. Unsur-Unsur Komunikasi Politik 

Komunikasi politik secara esensi merupakan bagian dari berbagai jenis 

komunikasi, baik dari sisi jumlah pelakunya yang relatif sederhana seperti halnya 

komunikasi antar persona maupun dalam bentuk yang lebih kompleks seperti halnya 

komunikasi yang dilakukan oleh suatu lembaga, maka dalam prosesnya ia tidak 

terlepas dari dimensi-dimensi komunikasi pada umumnya. Seperti dalam bentuk- 

bentuk komunikasi lainnya, komunikasi politik berlangsung dalam suatu proses 

penyampaian pesan-pesan tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu pula. 

Dimensi-dimensi inilah pada dasarnya yang memungkinkan terjadinya  suatu 
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kegiatan komunikasi politik dalam suatu masyarakat. Sehingga keluaran (output) 

komunikasi politik pada akhirnya akan ditentukan oleh dimensi-dimensi tersebut 

secara keseluruhan. 

Menurut Muhtadi, terdapat beberapa komponen penting yang terlibat dalam 

proses komunikasi politik antara lain: 

a. Komunikator Politik 

Komunikator politik adalah semua pihak yang ikut terlibat dalam proses 

penyampaian pesan. Pihak-pihak ini dapat berbentuk individu, kelompok, organisasi, 

lembaga ataupun pemerintah.
30

 Komunikator dapat bersifat perseorangan maupun 

kolektif. Perseorangan pada saat indvidu harus menjalankan fungsi-fungsi sebagai 

komunikator profesional, juga dapat melembaga pada saat ia mewakili lembaga atau 

institusi politik dalam membangun hubungan dengan publik internal ataupun publik 

eksternal.
31

 Komunikasi politik tidak hanya menyangkut partai politik, melainkan 

juga lembaga pemerintahan legislatif dan eksekutif.
32

 

Para pemimpin organisasi ataupun juru bicara partai politik adalah pihak- 

pihak yang menciptakan opini publik, karena mereka berhasil membuat sejumlah 

gagasan yang mula-mula ditolak, kemudian dipertimbangkan, dan akhirnya diterima 

publik. Oleh karena itu, Nimmo menegaskan sikapnya terhadap khalayak serta 

martabat yang diberikannya kepada mereka sebagai manusia dapat mempengaruhi 

komunikasi yang dihasilkannya. Baik sebagai sumber individual maupun kolektif, 

setiap komunikator politik merupakan pihak potensial yang ikut menentukan arah 

sosialisasi, bentuk-bentuk partisipasi, serta pola-pola rekrutmen massa politik untuk 
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mencapai tujuan yang telah ditentukan.
33

 

Menurut Roni Tabroni dalam Efriza, mengatakan seorang komunikator politik 

tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan berbicara saja karena penampilan fisik, 

gaya berpakaian, gaya berbicara, mimik muka, gerakan tangan, dan cara berjalan pun 

merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang sama pentingnya. Bahkan, di tengah 

kebebasan pers sekarang ini, persoalan komunikasi mencakup tidak hanya konteks 

bahasa, tetapi perilaku politik pun termasuk di dalamnya.
34

 

Melalui kebebasannya, media dapat “menelanjangi” komunikator politik. 

Karena itu, ketertarikan publik kepada komunikator politik tidak hanya pada apa yang 

dibicarakan, tetapi juga termasuk segala gerak-gerik. Semua perilaku hingga yang 

terkecil sekalipun kini tidak luput dari pantauan media yang selanjutnya akan dinilai 

oleh publik. Oleh karena itu, setiap orang dapat menjadi komunikator politik hanya 

saja bobotnya yang berbeda antara tokoh dan orang kebanyakan. Bobot ini pada 

akhirnya akan dtentukan oleh empat komponen yaitu; (communicator credibility), 

(communicator attractivenes), (communicator similarity), (communicator power).
35

 

Kualitas komunikator lain yang mempengaruhi pemilih yang kurang dibahas 

adalah daya tarik fisik. Dua penelitian eksperimental menemukan bahwa calon yang 

menarik secara fisik atau visual menimbulkan evaluasi pemilih yang lebih positif dari 

pada yang kurang menarik. Temuan ini, yang datang dari eksperimen laboratorium 

yang mengecilkan kompleksitas daya tarik. Penampilan fisik sebagian dikonstruksi 

oleh pemilih, dengan tanda-tanda nonverbal seperti senyum ditafsirkan secara 

berbeda oleh lawan dan pendukung calon.
36

 Beberapa poin yang harus dimiliki oleh 
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seorang komunikator dalam menarik simpati komunikan, hal yang paling ditekankan 

dalam penelitian ini adalah bagaimana seorang komunikator mampu mempengaruhi 

masyarakat dalam mobilisasi dukungan demi kepentingan politik. 

b. Pesan dalam Komunikasi Politik 

Pesan dalam kegiatan komunikasi membawa informasi yang disampaikan 

oleh komunikator. Pesan selain membawa informasi, juga memberikan makna kepada 

siapa saja yang menginterpretasikannya. Pesan merupakan konten atau isi dari 

kegiatan komunikasi secara umum, termasuk komunikasi politik.
37

 Pesan dalam 

komunikasi politik juga dimaknai sebagai peluru untuk mempengaruhi atau 

memersuasi komunikan atau khalayak yang menjadi sasaran dalam kegiatan 

komunikasi politik. Masyarakat atau khalayak dipandang sebagai entitas pasif 

menjadi sasaran gempuran pesan atau informasi yang dikenal dengan istilah The 

Bullet Theory. Komunikasi persuasi memiliki kekuatan pengaruh yang powerful, 

tidak hanya karena kekuatan komunikator, tetapi lebih karena dahsyatnya isi atau 

konten pesan yang disampaikan untuk mempengaruhi khalayaknya. 

Pesan merupakan inti dari komunikasi politik. Pesan bisa negatif jga positif 

tergantung dari persepsi dan pemaknaan yang muncul dari khalayak yang menerima 

dan memaknai pesan komunikasi yang disampaikan. Intinya, pesan mempunyai 

maksud dan tujuan tertentu dalam hal ini pesan-pesan yang disampaikan oleh  

seorang komunikator dalam mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti sesuai 

dengan apa yang dikonstruksikannya. 

Isi Komunikasi politik merupakan produk penguasa setelah melalui proses 

ecoding atau setelah di formulasikan kedalam simbol-simbol sesuai lingkup 

kekuasaan. Pada dasarnya isi komunikasi terdiri dari: 
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1) Seperangkat norma yang mengatur lalu lintas transportasi pesan. 

2) Panduan dan nilai-nilai idealis yang tertuju kepada upaya mempertahankan dan 

melestarikan system nilai yang sedang berlangsung. 

3) Sejumlah metode atau cara pendekatan untuk mewujudkan sifat-sifat integrative 

bagi penghuni system. 

4) Karaktersistik yang menunjukkan identitas negara. 

5) Motivasi sebagai dorongan dasar yang memicu pada upaya meningkatkan kualitas 

hidup bangsa. 

Komunikasi dalam prosesnya berada dalam struktur formal, pesan-pesan 

komunikasi mengalir menurut jenjang struktur kekuasaan sampai kepada sasaran.
38

 

Pesan-pesan yang berorientasi pada perbaikan system kebangsaan dan atas dasar 

kerakyataan menjadi isi pesan kekuasaan dalam komunikasi politiknya. Meyakinkan 

kyalayak bahwa dalam proses kekuasan akan sesuai dengan keinginan masyarakat 

dan sesuai undang-undang. 

c. Saluran Komunikasi Politik 

Saluran komunikasi merupakan sarana atau alat untuk mempermudah 

pertukaran informasi atau pesan. Penyampaian pesan dari komunikator kepada 

komunikan bisa dalam bentuk gambar, tulisan, ataupun tindakan. Tidak hanya berupa 

media teknis yang dijadikan sarana penyampaian pesan, namun setiap individu yang 

ingin menyampaikan pesan dapat secara langsung menyampaikannya kepada orang 

atau suatu kelompok yang dituju.
39

 Secara ringkas dapat kita artikan bahwa saluran 

komunikasi itu lebih dari sekedar titik sambungan, tetapi terdiri atas pengertian 

bersama tentang siapa dapat berbicara kepada siapa, mengenai apa, dalam keadaan 
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bagaimana, dan sejauhmana dapat dipercaya. 

Saluran (Channel) komunikasi politik dapat diibaratkan seperti jaringan 

pembuluh yang harus dipilih oleh seorang dokter ketika hendak memasukkan obat 

atau vaksin ke dalam sistem tubuh seorang pasien.
40

 Dalam kumunikasi politik, 

kebijakan-kebijakan disebarluaskan kepada publik, tuntutan-tuntutan dan aspirasi- 

aspirasi dirumuskan dan kemudian disampaikan, serta pendapat atau sikap-sikap 

dibentuk dan disuarakan. Sebagaimana dokter yang harus memilih jaringan pembuluh 

mana yang efektif mengangkut obat atau vaksin, maka bagi pemrakarsa pesan dalam 

komunikasi politik, pertanyaannya adalah melalui saluran yang mana pesan-pesan 

harus disebarluaskan. 

Organisasi atau institusi dan kelompok, selain bertindak sebagai aktor 

sebagaimana sudah dikemukakan, sampai tingkat tertentu, juga dapat berperan 

sebagai saluran. Organisasi dan kelompok mengartikulasikan tuntutan-tuntutan para 

anggota atau warganya kemudian menyampaikannya kepada masyarakat luas 

(public). Sekolah sebagai salah satu bentuk institusi juga berperan penting sebagai 

saluran komunikasi politik. Sekolah sebagai salah satu unsur agen sosialisasi politik 

yang menanamkan kepada para murid mengenai berbagai nilai dan norma, mulai dari 

kadaulatan negara, karakter geografis negara, kamajemukan etnis dan budaya, jiwa 

kepahlawanan sampai pada perlunya kerukukanan dan persatuan-kesatuan.
41

 

Sementara itu, partai politik merupakan saluran komunikasi politik yang 

sangat penting untuk mengagregasikan dan mengartikulasikan aspirasi, tuntutan, dan 

kepentingan warga partai yang sangat istimewa dalam kesempatan pemilihan 

umum.
42
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Saluran komunikasi politik lain yang tidak kalah pentingnya adalah saluran- 

saluran khusus untuk agregasi dan artikulasi kepentingan. Tergolong dalam 

kelompok saluran komunikasi politik ini adalah pemberian suara dalam pemilihan 

umum, aksi mogok para buruh atau pekerja untuk menuntut perbaikan upah dan 

kondisi kerja, aksi-aksi protes atau demonstrasi.
43

 Saluran ini bersifat khusus karna 

dibentuk dan digunakan untuk kepentingan-kepentingan khusus, dan memiliki sifat 

tidak permanen. Masyarakat dapat mencabut atau menyatukan dukungan terhadap 

partai atau elit politik tertentu misalnya dalam pemberian suara ketika sedang 

dilaksanakan pemilihan umum. Masyarakat juga bisa merespon persoalan-persoalan 

khusus yang terjadi disekitar mereka. Hal tersebut dapat diamati melalui berbagai 

aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai elemenatau kelompok 

masyarakat. 

d. Khalayak Komunikasi Politik 

Khalayak komunikasi politik, yaitu peran penerima yang sebetulnya hanya 

bersifat sementara. Sebab, seperti konsep umum yang berlaku dalam komunikasi, 

ketika penerima memberikan umpan balik dalam suatu proses komunikasi politik, 

atau saat dia meneruskan pesan-pesan itu kepada khalayak lain dalam kesempatan 

komunikasi yang berbeda, maka saat itu peran penerima telah berubah menjadi 

sumber atau komunikator.  

Khalayak komunikasi politik dapat memberikan respon atau umpan balik, 

baik dalam bentuk pikiran, sikap maupun perilaku politik yang diperankannya. Lebih 

lanjut, Kraus dan Davis menegaskan, bahwa perolehan dari berbagai hasil penelitian 

mengenai ilmu sosial politik telah mengindikasikan bahwa komunikator tahap kedua 

(yang sebelumnya berperan sebagai khalayak) memainkan peran yang signifikan pada 
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komunikasi berikutnya.
44

  

Menurut pengertian yang dipakai secara umum dalam komunikasi, pihak yang 

menjadi tujuan disampaikannya suatu pesan disebut sebagai penerima (receiver), atau 

khalayak (audiance), atau komunikan. Khalayak komunikasi politik dapat 

memberikan respon atau umpan balik, baik dalam bentuk pikiran, sikap. Asep Saiful 

Muhtadi, Komunikasi politik Indonesia: Dinamika Islam maupun perilaku politik 

yang diperankannya.
45

  

Nimmo mengklasifikasikan khalayak menjadi tiga tipe opini pubik yang tidak 

terorganisir, yaitu; publik atentif, publik berpikiran isu, dan publik ideologis. Publik 

atentif adalah seluruh warga negara yang dibedakan atas dasar tingkatannya yang 

tinggi dalam keterlibatan politik, informasi, perhatian, berpikiran kewarganegaraan. 

Publik berpikiran isu adalah bagian dari publik atentif yang lebih tertarik pada isu 

khusus ketimbang pada politik pada umumnya. Sedangkan publik ideologis adalah 

kelompok orang yang memiliki sistem kepercayaan yang relatif tertutup, dengan 

menggunakan ukuran nilai-nilai suka dan tidak suka. Mereka menganut kepercayaan 

dan atau nilai-nilai yang secara logis saling melekat dan tidak berkontradiksi satu 

sama lain.
46

 

Jefkins, dalam Heryanto dan Zarkasy, menyatakan bahwa khalayak (public) 

adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi 

secara internal maupun eksternal. Dalam prakteknya, kegiatan komunikasi diarahkan 

pada khalayak. Setidaknya terdapat sepuluh khalayak utama yang menjadi subyek, 

yakni: (1) masyarakat luas; (2) calon staf misalnya calon sukarelawan; (3) para 
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pegawai atau anggota (misalnya, development staf, issues and research staff, dll); (4) 

pemasok jasa dan berbagai macam produk layanan politik, misalnya, konsultan 

komunikasi politik (political advertising agency); (5) para pendonor atau donatur; (6) 

para distributor yang mendistribusikan kepentingan dan kekuasaan politik lembaga 

atau kandidat; (7) para pemilih (voter) atau konstituen; (8) para pemimpin opini (elite 

opinion); (9) kelompok-kelompok kepentingan (interest group) dan kelompok 

penekan (pressure group); dan (10) media massa.
47

 Khalayak komunikasi politik 

yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah masyarakat secara umum. 

e. Strategi Komunikasi Politik 

Strategi komunikasi politik suatu partai politik terhadap masyarakat umum 

sangat diperlukan dalam menghadapi sebuah pemilihan umum. Keberhasilan suatu 

strategi komunikasi politik oleh partai dalam merencanakan dan melaksanakan akan 

ikut berperan pada hasil perolehan suara partai politik dalam pemilu. Menurut 

Firmanzah, strategi komunikasi politik sangat penting untuk dianalisis. Soalnya, 

strategi tersebut tidak hanya menentukan kemenangan politik pesaing, tetapi juga 

akan berpengaruh terhadap perolehan suara partai.
48

  

Adapun menurut Thompson dan Strickland dalam Hernander, bahwa strategi 

merupakan pendekatan-pendekatan alternatif yang ditempuh guna memposisikan 

organisasi bersangkutan dalam mencapai keberhasilan yang berkesinambungan atau 

starategi bisa disebutkan sebagai alternatif yang dipilih berdasarkan perkiraan 

optimalitas dalam rangka mencapai suatu tujuan. Strategi komunikasi politik sendiri 

mengandung implikasi bahwa adanya alternatif tindakan yang dilaksanakan secara 

sitematik untuk mengembangkan rencana komunikasi politik tertentu agar terjadi 
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optimalisasi dalam rangka memperoleh tujuan politik.  

Strategi memberikan beberapa manfaat melalui kegiatan taktiknya yang 

mampu membangun dan menciptakan kekuatan melalui kontinuitas serta konsistensi. 

Selain itu, arah strategi yang jelas dan disepakati bersama akan menyebabkan 

perencanaan taktis yang lebih mudah dan cepat.
49

Strategi pada hakikatnya merupakan 

perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, untuk 

mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya 

menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik 

operasionalnya.
50

  

Demikian pula strategi komunikasi politik merupakan paduan dari 

perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut 

strategi komunikasi politik harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya 

secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan bisa berubah 

sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi. 

Perencanaan strategi komunikasi politik sangatlah penting, tidak hanya untuk 

mengetahui ke mana arah dari kegiatan komunikasi politik tetapi juga memenangkan 

dukungan masyarakat secara politik. Berikut beberapa elemen perencanaan 

komunikasi politik yang perlu diperhatikan yang diadopsi dari perencanaan Public 

Relation; satu, tujuan (hasil utama yang diharapkan) dan obyektifnya (tujuan khusus 

untuk mencapainya).  

Berkenaan dengan hal ini, perlu dipertimbangkan objektifitasnya, yang 

pegangannya adalah informationbased (antara lain mendidik atau menyadarkan) atau 
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action-based (antara lain merubah pendapat atau mengumpulkan dana); dua, publik, 

yaitu sasaran khalayak. Publik perlu ditentukan se-spesifik mungkin dengan 

menghindari terminologi yang umum seperti community public atau general public. 

Kemudian dibuat daftar publik secara berurutan sesuai dengan prioritasnya, dan 

menjelaskan secarasingkat masing-masing publik yang mempunyai makna dalam 

perencanaan tersebut; tiga, strategi, yaitu metode dasar dalam bertindak. Strategi ini 

merupakan posisi umum atau pendekatan yang digunakan untuk mencapai goal dan 

obyektif; empat, taktik, yaitu alat khusus yang digunakan di dalam menyampaikan 

target pesan. Tujuannya, mengkomunikasikan setiap perubahan manajemen; lima, 

anggaran dan waktu, yaitu bagaimana perencanaan yang dibuat disesuaikan dengan 

kemampuan anggaran yang tersedia; enam, evaluasi, yaitu untuk mengetahui 

keberhasilan atau kelemahan dari perencanaan yang telah dibuat. Hal ini bisa 

dilakukan dalam bentuk survei opini atau analisis media. 
51

 

Fungsi utama sebuah perencanaan komunikasi politik adalah menciptakan 

keteraturan dan kejelasan arah. Fungsi ini merupakan tahap yang harus dilakukan 

agar strategi komunikasi politik dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ada 

beberapa tahapan perencanaan kampanye oleh Gregory dalam Venus, yang bisa 

diadopsi oleh sebuah perencanaan dalam strategi komunikasi politik, tahap-tahap 

tersebut meliputi; pertama, analisis masalah, langkah awal suatu perencanaan adalah 

melakukan analisis masalah. Agar dapat diidentifikasi dengan jelas, maka analisis 

masalah hendaknya dilakukan secara terstruktur.  

Pengumpulan informasi yang berhubungan dengan permasalahan harus 

dilakukan secara objektif dan tertulis serta memungkinkan untuk dilihat kembali 

setiap waktu; kedua, penyusunan tujuan, tujuan harus disusun dan dituangkan dalam 
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bentuk tertulis dan bersifat realistis. Penyusunan tujuan yang realistis ini merupakan 

hal yang harus dilakukan dalam sebuah proses perencanaan. Ada beragam tujuan 

yang bisa dicapai dengan menggunakan strategi komunikasi politik. Tujuan tersebut 

di antaranya adalah menyampaikan sebuah pemahaman baru, menciptakan kesadaran, 

memperbaiki sebuah citra, membentuk persepsi, serta mengajak khalayak untuk 

melakukan tindakan tertentu; ketiga, identifikasi dan segmentasi pasar, Dengan 

melakukan identifikasi dan segmentasi sasaran maka proses perencanaan selanjutnya 

akan lebih mudah dan tepat pada sasaran.  

Untuk mempermudah proses identifikasi dan segmentasi sasaran perlu 

dilakukan pelapisan sasaran, yaitu sasaran utama, sasaran lapis satu, sasaran lapis 

dua, dan seterusnya sesuai dengan tujuan; empat, menentukan pesan, perencanaan 

pesan adalah hal penting yang harus dilakukan dalam perencanaan komunikasi 

politik. Pesan komunikasi politik merupakan sarana yang akan membawa sasaran 

mengikuti apa yang diinginkan dari programprogram komunikasi politik yang pada 

akhirnya akan sampai pada pencapaian tujuan; lima, strategi dan taktik, strategi 

merupakan pendekatan secara keseluruhan yang akan diterapkan dalam komunikasi 

politik, atau untuk lebih mudahnya dapat disebut sebagai guiding prinsiple, atau the 

big idea.  

Taktik sangat bergantung pada tujuan dan sasaran yang akan dibidik. Semakin 

komplek tujuan dan sasaran bidik maka taktik yang digunakan harus semakin kretaif 

dan variatif; enam, alokasi waktu dan sumber daya, komunikasi politik selalu 

dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu. Ada kalanya rentang waktu tersebut 

berasal dari pihak luar, misalnya waktu kampanye dalam pemilu. Ada pula rentang 

waktu yang ditetapkan sendiri.  

Sementara itu, pengalokasian dana operasional hendaknya didasarkan pada 
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efektifitas dan efisiensi; tujuh, evaluasi, Evaluasi berperan penting untuk mengetahui 

sejauh mana pencapaian yang dihasilkan. Karena hasil evaluasi nantinya akan 

digunakan sebagai tinjauan untuk program-program yang akan dilakukan selanjutnya, 

maka evaluasi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan terstruktur.
52

 

Secara keseluruhan, partai politik membutuhkan suatu perencanaan strategis 

dalam melakukan hubungan dengan masyarakat. Dalam hal ini adalah perencanaan 

komunikasi politik. Perencanaan komunikasi politik ini menyangkut produk politik 

yang akan dibawakan, pesan politik yang akan disampaikan, dan image yang akan 

dimunculkan. Perencanaan perlu dilakukan agar alokasi sumberdaya partai politik 

dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan demikian akan terjadi sinergi dan 

konsistensi di antara program-program kerja yang akan dilakukan suatu partai politik 

dalam strategi komunikasi politiknya. 

Mengenai beberapa penjelasan tentang strategi komunikasi politik di atas, 

dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa strategi komunikasi politik  adalah sebuah 

tindakan atau cara yang mengombinasikan elemen startegi komunikasi untuk 

membangun sebuah konsep komunikasi yang efektif untuk dijalankan oleh 

komunikator supaya mencapai sebuat target komunikasi yang optimal dalam proses 

kegiatan politik. Pada kegiatan aktivitas komunikasi politik seorang komunikator juga 

sangat dibutuhkan keberadaannya. Setelah itu, langkah yang terukur dan tepat bagi 

seorang komunikator politik untuk mencapai tujuan politik kedepan antaralain dengan 

merawat ketokohan yang telah melekat pada diri komunikator politik tersebut serta 

memantapkan kelembagaan politiknya.  

Ketika komunikasi politik berlangsung, justru yang berpengaruh bukan saja 

pesan politik, melainkan terutama siapa tokoh politik (politikus) atau tokoh aktivis 
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dan profesional dan dari lembaga mana yang menyampaikan pesan politik itu. 

Dengan kata lain, ketokohan seorang komunikator politik dan lembaga politik yang 

mendukungnya sangat menentukan berhasil atau tidaknya komunikasi politik dalam 

mencapai sasaran dan tujuannya. 

1) Ketokohan dan Kelembagaan 

Langkah pertama yang dapat diambil dalam strategi komunikasi politik untuk 

menari perhatian atau pencitraan politik, ialah dengan cara merawat ketokohan dan 

memantapkan kelembagaan. Hal ini berarti bahwa dengan ketokohan seorang 

politikus dan kemantapan lembaga politik yang dimilikinya dalam masyarakat, akan 

memberikan pengaruh tersendiri dalam proses komunikasi politik. Di samping 

merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan, diperlukan pula kemampuan 

dan dukungan lembaga dalam menyusun pesan politik, menetapkan metode dan 

memilih media politik yang tepat agar proses komunikasi politik berjalan dengan 

baik.  

Pertama merawat ketokohan merupakan Citra jabatan yang ideal yang 

dimaksud itu ialah politikus yang memiliki ketokohan, karena mempunyai sifat-sifat 

utama seperti kecakapan, kedewasaan, kejujuran, keberanian dan sebagainya. Hal itu 

merupakan sifat-sifat kepahlawanan politik. Dengan demikian pahlawan politik telah 

memiliki daya tarik tersendiri, dalam proses komunikasi politik untuk mempengaruhi 

khalayak terutama calon pemilih. Seorang tokoh politik yang disebut sebagai 

pahlawan politik pada dasarnya adalah seorang pemimpin formal maupun informal, 

yang mendapat kepercayaan publik atau khalayak.
53

 

Kedua Memantapkan Kelembagaan, menyatakan bahwa ketokohan seorang 

politikus, aktivis atau profesional akan meningkat jika didukung oleh lembaga yang 
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ternama atau berkiprah dalam lembaga tersebut. Jadi lembaga merupakan sebuah 

kekuatan Kedua Memantapkan Kelembagaan, menyatakan bahwa ketokohan seorang 

politikus, aktivis atau profesional akan meningkat jika didukung oleh lembaga yang 

ternama atau berkiprah dalam lembaga tersebut. Jadi lembaga merupakan sebuah 

kekuatan yang besar dalam membantu proses komunikasi politik yang efektif. 

Lembaga yang dimaksud adalah wadah kejasama beberapa orang untuk mencapai 

tujuan bersama. Dalam dunia politik, lembaga itu berupa partai politik, parlemen dan 

pemerintahan atau birokrasi. Lembaga-lembaga yang nonpolitik, pada dasarnya 

memiliki juga kekuatan politik, meskipun kecil dan tentu tidak sama dengan lembaga 

politik. 

2) Negosiasi 

Menurut Ardial, negosiasi bisa dijadikan salah satu strategi komunikasi 

politik. Karena dalam negosiasi penuh dengan berbagai gaya dan seni, sehingga 

negosiasi bisa berjalan lancar. Negosiasi sangat terkait dengan komunikasi persuasif 

atau komunikasi yang membujuk. Semua permasalahan yang timbul dapat dipahami 

bahwa dalam bernegosiasi kebebasan mengeluarkan pikiran dan integritas kedua 

belah pihak mutlak menjadi syarat utama. Penempatan kedua pihak yang akan 

bernegosiasi dalam posisi “menang-menang” menjadi bermanfaat dalam negosiasi. 

Hal ini tentu akan lebih dipermudah dengan adanya persamaan kepentingan dari 

kedua pihak. 

3) Networking 

Networking atau jejaring kerja merupakan proses aktif membangun dan 

mengelola hubungan-hubungan yang produktif dan kokoh antar individu-individu 

baik dalam organisasi maupun diantara individu.
54

 Dengan kata lain jejaring 

                                                      
54

Kaloh J, Kepala Daerah : Pola kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah, dalam 

Pelaksanaan Otonomi Daerah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 161-162. 



46 

 

    

 

merupakan uapaya mepersatukan bakat, potensi, dan kemampuan baik individu, 

kelompok maupun seluruh jajaran organisasi Pemerintahan Daerah. Sehingga terjalin 

komunikasi yang baik secara khusus antar lembaga baik eksekutif, legisatif dan 

yudikatif. untuk itu sangat dibutuhkan perilaku seorang pemimpin daerah 

(komunikator) yang membangun networking demi berjalanya komunikasi yang baik 

antar lembaga. 

4) Membangun Konsensus 

Strategi lain yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan komunikasi politik 

yaitu membangun konsensus baik antara politikus dengan politikus dalam satu partai 

politik maupun antara politikus dengan politikus dari partai yang berbeda. Hal itu 

umumnya terjadi baik dalam rapat dan persidangan maupun dalam lobi, dengan 

menggunakan model komunikasi interaktif sesuai dengan paradigma interaksional.
55

 

Para politikus yang akan melakukan lobi untuk mencari solusi dengan 

membangun konsensus, harus mulai dengan kesediaan membuka diri. Memang dalam 

lobi terjadi proses saling memberi dan menerima (take and give). Para pelobi (orang 

yang melakukan lobi) harus siap membuka diri, yaitu menerima pengalaman baru 

atau gagasan baru, sesuai dengan konsep diri yang ada pada masing- masing individu 

yang berbeda pendapat. Akhirnya dapat dikatakan bahwa untuk membangun 

konsensus, harus dimulai dengan kesediaan membuka diri sehingga dapat 

mengembangkan seni berkompromi. Itulah salah satu strategi dasar yang perlu 

dipahami bagi orang yang akan menjadi politikus, atau politikus yang ingin sukses 

dalam melakukan komunikasi politik. 

Sesuai dengan penjelasan di atas tentang strategi komunikasi politik dapat 

diambil kesimpulan bahwa, hakikat strategi dalam komunikasi politik adalah 
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keseluruhan keputusan kondisional pada saat ini tentang tindakan yang akan 

digunakan untuk mencapai tujuan politik pada masa depan. Strategi komunikasi 

politik secara umum dapat dilihat dari empat strategi yaitu, ketokohan dan 

kelembagaan, networking, cara negoisasi, dan membangun konsensus. 

f. Efek Komunikasi Politik 

Dalam situasi normal, komunikasi politik berproses dalam suatu sistem politik 

yang mapan. Pertukaran tanda-tanda pesan terjadi di antara para aktor atau partisipan. 

Dalam situasi ini, terjadi penyampaian pesan-pesan yang memiliki signifikasi dengan 

politik. Pesan-pesan ini kemudian direspon oleh pihak-pihak yang terkait, atau 

setidaknya yang memiliki kepentingan.
56

 Dari sinilah terjadi pengaruh (effect) 

tertentu. Pengaruh di sini mungkin berupa perubahan situasi yang sama sebagaimana 

dikehendaki oleh pemrakarsa pesan, tidak terjadi perubahan apa-apa, dan mungkin 

dapat berupa situasi lebih buruk lagi. 

Salah satu efek dalam komunikasi politik yang juga dianggap sebagai Efek 

Komunikasi Massa adalah efek kognitif, yaitu efek komunikasi politik yang 

berlangsung pada tingkat pemikiran. Efek ini bersifat informatif untuk diri khalayak. 

Misalnya kampanye saat pemilihan calon guberner dan wakil gubernur Jakarta. 

Seorang komunikator politik akan memberikan informasi tentang calon dan wakil 

gubernur tersebut ke khalayak atau komunikan. Adanya proses komunikasi politik ini 

menimbulkan efek seperti pengetahuan tentang calon dan wakil gubernur, memahami 

apa visi dan misinya serta khalayak dapat menilai apakah calon dan wakil gubernur 

ini mampu memberikan kesejahteraan khalayak/masyarakatnya. 

Adapun efek kognitif dari proses komunikasi politik adalah sebagai berikut: 

1. Pengetahuan (knowledge) 
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Pengetahuan merupakan aspek penting dalam komunikasi politik. 

Pengetahuan merupakan jendela pertama bagi komunikan atau khalayak politik dalam 

menghadapi informasi politik yang disampaikan oleh komunikator. ilmu politik 

adalah ilmu yang mengkaji konsep politik mulai dari pengertian politik, tujuan 

politik, sistem politik, kenegaraan, legitimasi, perubahan sosial, pembangunan politik, 

dan lain sebagainya. 

2. Pemahaman (comprehension) 

Pemahaman adalah proses pengamatan suatu ilmu atau cara mempelajari 

secara mendalam yang bertujuan untuk mencapai paham, mengerti, mengetahui. 

Khalayak akan memahami informasi yang diberikan oleh komunikator terkait dengan 

politik. Informasi tersebut menjadikan khalayak sebagai masyarakat “melek” politik 

atau paham politik sehingga tercipta komunikasi politik yang efektif. 

3. Penerapan (application) 

Penerapan adalah suatu cara mempraktikkan atau mengaplikasikan sebuah 

metode, cara, ilmu, pengetahuan ke dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan dalam 

komunikasi politik oleh khalayak berarti khalayak mampu mengikuti sistem politik 

yang telah diinformasikan oleh komunikator politik. 

4. Analisis (analysis) 

Analisis adalah pengkajian atau aktivitas menguraikan, membedakan, 

menggolongkan, dan mengelompokkan suatu objek kemudian mengambil penafsiran. 

Analisis ini memberikan dampak baik untuk komunikasi politik karena informasi 

politik akan diolah dan dipindai sesuai dengan isi pesannya lalu akan terjadi opini 

publik atau feedback dari khalayak. 

5. Sintesis (synthesis) 

Sintesis adalah menyatukan gagasan, ide, ideologi, konsep, sifat yang 
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berbeda-beda menjadi satu kemudian ditarik kesimpulan untuk membentuk pola yang 

terstruktur atau membentuk pola baru. Penggabungan ini akan menciptakan 

konseptual yang sempurna dan lengkap. 

6. Penilaian (evaluation) 

Penilaian adalah suatu proses pengukuran untuk mengambil keputusan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Penilaian sangat penting untuk proses politik karena 

khalayak dapat membandingkan baik atau buruk, positif atau negatif, bagus atau tidak 

bagus suatu lingkungan atau pribadi seseorang. 

7. Perencanaan (planning) 

Perencanaan adalah bagaimana cara menyusun strategi untuk memudahkan 

terwujudnya tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan sangat penting untuk sistem 

politik seperti membuat peraturan negara dan kebutuhan politik lainnya. 

8. Penciptaan (creating) 

Penciptaan adalah merakit, membangun, mengubah, merumuskan, mendirikan 

semua unsur pokok untuk membuat sesuatu yang memiliki fungsi atau pola baru. 

Penciptaan ini terkait dengan informasi politik maksudnya adalah khalayak politik 

akan menciptakan pandangan baru ketika mendapat informasi baik dari komunikator 

politik. Dengan demikian khalayak dapat membangun pola pikir baru.
57

 

Demikian penjelasan terkait apa saja efek kognitif dalam komunikasi politik 

yang sering dirasakan sesaat setelah menerima pesan politik dalam kegiatan 

perpolitikan. Efek ini dirasakan bagi massa baik secara langsung ataupun lewat media 

komunikasi. Hal ini tanpa sadar akan menghasilkan persepsi antara satu orang dengan 

orang lainnya. Kemudian dengan sendirinya akan timbul pendapat-pendapat pro dan 

kontra terhadap isi pesan politik tersebut. Oleh karena itu, disinilah peran media 
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komunikasi politik menjadi sangat penting untuk menjadi motor yang bersikap netral 

tanpa memihak sisi manapun. 

Dalam konteks masyarakat, komunikasi politik dapat dipandang sebagai 

proses tarik-menarik berbagai unsur kepentingan yang ada dalam masyarakat dengan 

menggunakan tanda-tanda pesan untuk mencapai maksud atau tujuan tertentu. Karena 

itu, komunikasi politik juga merupakan proses perjuangan antarkepentingan dalam 

suatu sistem politik dengan menggunakan tanda-tanda pesan baik verbal maupun 

nonverbal. Dari sini jelas bahwa politik di satu sisi merupakan persoalan siapa 

memperoleh apa (who gets what), tetapi di sisi lain politik juga merupakan persoalan 

siapa mengatakan apa (who says what).
58

 

Politik dalam pengertian pertama memiliki esensi komunikasi. Namun 

demikian, kedua sisi ini pada kenyataannya tidak dipisahkan antara satu dengan 

lainnya, karena keduanya pada dasarnya satu. Pengaruh (effect) komunikasi politik 

karena itu kadangkala dapat diprediksikan, tetapi kadangkala juga sulit  

diprediksikan. sebagaimana pengaruh pasca pemilihan yang menyebabkan 

disharmoni masyarakat, efek ini merupakan salah satu efek atau pengaruh yang sulit 

diprediksikan. 

g. Komunikasi Politik dan Opini Publik 

Ulasan mengenai komunikasi politik diketahui adanya keterkaitan komunikasi 

politik dengan proses pembentukan opini publik. Misalnya, Bungin memberikan 

batasan tentang komunikasi politik dengan menyebutkan adanya unsur-unsur masalah 

yang dibahas dengan melibatkan orang banyak.
59

  

Dilain sisi, opini publik sendiri, seperti didefinisikan Hennessy, merupakan 
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suatu kompleksitas pilihan-pilihan yang dinyatakan oleh banyak orang berkaitan 

dengan suatu isu yang dipandang penting oleh umum. 
60

 Menurutnya, definisi ini 

relatif lebih bersifat akademik dan berbeda dari definisi-definisi yang pada umumnya 

digunakan oleh para politisi, dia juga menambahkan bahwa opini publik itu selalu 

melibatkan banyak orang yang tertarik untuk memikirkan sesuatu isu dalam waktu 

yang cukup panjang. Meskipun demikian, istilah “publik” sendiri tidak selalu 

ditentukan oleh banyaknya jumlah orang yang menganut opini tersebut. Istilah publik 

justru diukur oleh apakah suatu opini itu menyangkut isu publik atau tidak. 

Menurut Nasution, publik ditandai oleh adanya suatu isu yang dihadapi dan 

dibincangkan oleh kelompok kepentingan yang dimaksud. Selain itu, publik juga 

bersifat kontroversial, sehingga dapat mengundang terjadinya proses diskusi.
61

 

Sedangkan dalam konteks politik, opini publik baru dikatakan relevan dan menjadi 

salah satu faktor politik jika dalam banyak hal dia berpengaruh terhadap proses 

pengambilan dan pelaksanaan suatu keputusan oleh para penyelenggara negara dan 

para politisi lainnya.
62

 Oleh karena itu opini publik dapat saja bermula dari gagasan 

individual yang kemudian mendapat perhatian pemerintah dan dipandang penting 

oleh publik. 

Saat ini, sangat jarang dijumpai bentuk partisipasi rakyat langsung dalam 

pengambilan keputusan publik. Sebagian besar praktik demokrasi menggunakan 

sistem perwakilan seperti halnya yang ada di Indonesia saat ini. Menurut Rodee 

dalam Muhtadi, sistem tersebut didasarkan pada anggapan umum, yaitu; satu, publik 

berkepentingan terhadap kebijakan publik; dua, publik mendapatkan informasi; tiga, 
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publik secara sadar akan membuat keputusan rasional; empat, pendapat-pendapat 

individual yang rasional itu cenderung memiliki kesamaan dalam orde sosial; lima, 

publik yang telah mengambil keputusan akan menyalurkannya melalui polling atau 

dengan cara lain; enam, kehendak publik, atau paling tidak kehendak mayoritas, akan 

diwujudkan menjadi hukum positif; dan tujuh, pengamatan berkelanjutan dan kritik 

yang akan memastikan terpeliharanya opini publik yang tercerahkan, juga sebagai 

konsekuensi kebijakan publiknya yang didasari oleh prinsip-prinsip moral dan 

keadilan sosial.
63

 

Seluruh prinsip tersebut yang menjadikan opini publik memegang peranan 

penting dalam komunikasi politik, meskipun realitasnya tidak secara langsung 

menentukan kebijakan publik. Melalui proses komunikasi politik, sesuatu opini dapat 

berubah menjadi opini publik sesuai dengan kepentingan pihak-pihak yang 

memprakarsai berlangsungnya komunikasi. Karena sifatnya seperti media massa, 

ataupun tumbuh secara alamiah di tengah-tengah dinamika sosial politik sesuatu 

masyarakat. Kehidupan politik dan sosial kemasyarakatan dalam arti yang luas, opini 

publik senantiasa menjadi pertimbangan penting. Sedangkan dari sisi prosesnya, 

opini publik dapat terbentuk melalui kegiatan komunikasi politik, baik yang 

dilakukan oleh sumbersumber individual mapun kolektif. 

Opini publik juga dapat berubah sesuai dengan tujuan para pemrakarsanya. 

Banyak Negara demokratis yang telah lama mempraktikkan komunikasi secara bebas, 

para politisi ataupun masyarakat umum sangat memperhatikan pentingnya perubahan 

opini publik. Berdasarkan hasil jajal pendapat atau poling, dengan segala kelemahan 

dan keraguan akurasinya, tetap menjadi salah satu acuan bagi para politisi dalam 

melakukan perubahan dan pembentukan opini publik, terutama menjelang 
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pelaksanaan pemilihan umum. Karena itu, mengingat pentingnya sikap politik warga 

Negara ataupun opini publik, mereka selalu mengembangkan konsep-konsep baru 

berkenaan dengan pembentukan opini publik. Berbagai riset dilakukan untuk 

memberikan muatan-muatan yang relevan terhadap jalannya komunikasi politik. 

Dalam sistem komunikasi politik, masyarakat atau publik sebagai konstituen 

para politisi dapat berperan sebagai komunikator ketika menyalurkan aspirasi atau 

tuntutan, dan pada saat yang sama mereka juga berperan sebagai khalayak 

komunikasi ketika menerima pesan-pesan dari para politisi ataupun aparat birokrasi. 

Perilaku politik mereka dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungannya masing-

masing.  

Rodee dalam Muhtadi, menyebutkan beberapa wilayah interaksi politis yang 

pokok, yaitu; satu, komunitas, tempat pengetahuan publik berkembang dari 

pengalamannya mengikuti pola budaya masyarakat sehingga rasa kesetiaan pun 

terbentuk, dan sikap terhadap adat-istiadat serta aturan-aturan lainnya terkondisikan; 

dua, institusi sosial seperti rumah, sekolah, tempat ibadah, dan pemerintah, juga 

mempengaruhi pembentukan nilai-nilai personal dan sistem kepercayaan; dan tiga, 

area gejala politis seperti para politisi, lembaga kebijakan, dan perilaku yang 

membentuk budaya politik.
64

 Oleh karena itu, dampak interaksi antara totalitas 

kepribadian dengan totalitas pengalaman politis menyediakan bahan baku bagi 

pembentukan sikap dan berbagai ekspresi pendapat individual. 

Adapun peran komunikasi politik dalam proses pembentukan opini publik. 

Berkenaan dengan hal itu, dapat dianalisis faktorfaktor penting yang mendorong 

terbentuknya opini publik. Menurut Susanto terdapat beberapa unsur yang terkandung 

dalam suatu pendapat umum, yaitu; satu, memungkinkan terjadinya pro dan kontra, 
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terutama sebelum tercapainya suatu konsensus; dua, melibatkan lebih dari seorang, 

atau dalam istilah Hennessy disebut ukuran publik; tiga, dinyatakan, yakni opini yang 

dikomunikasikan secara terbuka; dan empat, memungkinkan atau mengundang 

adanya tanggapan. Selain itu, pembentukan pendapat umum juga ikut dipengaruhi 

oleh jarak geografis, pengetahuan, dan sikap khalayak.
65

 Oleh sebab itu, seseorang 

atau sekelompok orang yang bermaksud membangun opini publik, selayaknya 

mengetahui kondisi khalayak yang sebenarnya, serta perlu mengupayakan agar sikap 

khalayak yang bersangkutan dapat menguntungkan. 

h. Komunikasi Politik dalam Sistem Politik 

Pendekatan ini didasarkan oleh satu konsep yang menyatakan bahwa semua 

gejala sosial, termasuk gejala komunikasi dan politik, adalah saling berhubungan dan 

saling mempengaruhi. Maknanya, pendekatan sistem berpegang pada prinsip bahwa 

tidak mungkin untuk memahami suatu bagian dari masyarakat secara terpisah dari 

bagian-bagian lain yang mempengaruhi operasinya. Sistem sendiri menurut 

Kousoulas merupakan sebuah agregat dari bagian-bagian yang saling berhubungan 

secara fungsional, berinteraksi berdasarkan proses-proses yang dapat dikenali dan 

diramalkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan.
66

 

Apabila pengertian sistem digabungkan dengan pengertian politik, maka 

diperoleh pengertian sistem politik, yaitu suatu agregat dimensi berpotensi politis 

yang berhubungan secara fungsional, berinteraksi berdasarkan proses-proses yang 

dapat diprediksilkan memenuhi kebutuhan publik.
67

 Oleh sebab itu, konsep sistem 

politik itu pada dasarnya merujuk pada keseluruhan cakupan aktifitas politik terhadap 
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suatu masyarakat. Adapun satu komponen yang berpotensi menghidupkan sistem 

politik adalah aktivitas komunikasi politik. 

Lebih lanjut, Kousoulas menjelaskan beberapa dimensi sistem politik, yaitu; 

satu, komunitas politik, unsur komunitas politik merupakan warga negara, dan 

mereka terikat; dua, budaya politik, kesadaran bersama tentang lembaga negara 

beserta fungsinya; tiga, otoritas politik, pemegang otoritas politik, yaitu mereka yang 

berwenang membuat keputusan yang mengikat; empat, rezim, berisikan aturan dasar, 

struktur formal, serta prosedur; lima, etos politik, merupakan pola-pola kebiasaan 

yang informaldan tidak tertulis yang menghidupkan pengaturan-pengaturan formal 

sesuatu rezim.
68

 

Berdasarkan pengertian tersebut, komunikasi politik memungkinkan 

berfungsinya sistem politik dan saling berhubungan melalui proses komunikasi. 

Semua fungsi yang ditampilkan oleh suatu sistem politik dilaksanakan melalui sarana 

komunikasi. Lewat komunikasi, misalnya, para pemimpin kelompok kepentingan, 

pengurus dan pemimpin partai melaksanakan fungsi-fungsi artikulasi dan agregasi 

politik. Mereka mengkomunikasikan tuntutan dan rekomendasi untuk dijadikan 

kebijakan pemerintah. Demikian pula masyarakat menyampaikan aspirasi dan 

tuntutannya pada eksekutif maupun legislatif melalui komunikasi. Jika dilihat dari 

sisi proses serta muatan komunikasi yang disampaikannya, maka hampir semua 

fungsi yang berperan di dalamnya berupa komunikasi politik. 

Menurut Nasution, arus komunikasi politik memang melintasi semua fungsi 

yang terdapat pada suatu sistem politik dan dia memerankan fungsinya sendiri, di 

samping fungsi-fungsi lainnya pada suatu sistem politik.
69

 Komunikasi politik 

menyalurkan aspirasi dan kepentingan politik rakyat yang menjadi keluaran sistem 
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politik, dan pada saat yang sama, ia juga menyalurkan kebijakan-kebijakan yang 

diambil atau output sistem politik itu. Berdasarkan komunikasi politik rakyat 

memberikan dukungan, menyampaikan aspirasi, dan melakukan pengawasan 

terhadap sistem politik. Melalui itu pula rakyat mengetahui apakah dukungan, 

aspirasi, dan kontrol dapat tersalurkan atau tidak, sebagaimana dapat mereka 

simpulkan dari berbagai gejala politik yang diambil oleh kekuasaan. Itulah sebabnya, 

komunikasi politik tidak bisa dipisahkan dari gejala politik pada umumnya, baik 

dalam lingkup praktis maupun sebagai bidang kajian para ahli ilmu politik maupun 

ilmu komunikasi.
70

 

Menurut Kraus dan Davis, komunikasi politik juga berkaitan dengan 

sosialisasi politik. sebagaimana sosialisasi politik mencakup how we come to learn 

about politics, how we obstain our attitudes and value about political institutions, 

and how we ultimetely bahave politically.
71

 Oleh sebab itu, peran penting komunikasi 

berlangsung pada proses belajar secara berkelanjutan yang melibatkan dalam 

indoktrinasi politik serta melalui saluran partisipasi dan pengalaman setiap individu 

yang menjalaninya. Cakupan sosialisasi politik seperti dijelaskan di atas juga 

berujung pada proses pembentukan perilaku politik. Kasus kampanye untuk 

kepentingan pemilihan umum, misalnya, sosialisasi politik mentargetkan terjadinya 

perubahan perilaku pemilih dari khalayak yang menjadi sasaran utamanya. 

Budaya politik yang berkembang di masyarakat secara esensial adalah hasil 

suatu proses sosialisasi politik yang secara berkelanjutan berlangsung pada waktu 

yang relatif lama. Melalui sosialisasi politik, masyarakat dapat belajar tentang politik 

sehingga mampu menentukan sikap terhadap lembaga-lembaga politik tertentu dan 
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bahkan termanifestasi dalam bentuk perilaku politik. Perilaku inilah yang diturunkan 

melalui proses komunikasi dari generasi ke generasi berikutnya, pada akhirnya akan 

membentuk budaya politik.  

Blumler dan Gurevitch menjelaskan, bahwa masyarakat liberal-pluralis 

cenderung menganggap komunikasi politik sebagai sebuah proses transmisi informasi 

dan pesan persuasive dari institusi politik dalam masyarakat melalui media massa 

kepada warga untuk menjaga akuntabilitas institusi tersebut. Berbeda dengan 

msyarakat berideologi Marxis, terutama kaum elitnya, menganggap komunikasi 

politik sebagai proses diseminasi dan reproduksi definisi hegemonik tentang relasi 

sosial dalam rangka memelihara berbagai kepentingan dan posisi starta yang 

dominan.  

Interaksi media dengan kekuasaan ini memperlihatkan adanya hubungan 

timbal balik antara media massa dengan sistem politik. Sebagai lembaga yang 

memiliki kebebasan untuk menyuarakan aspirasi, media massa dalam batasan tertentu 

tidak mampu menghindari pengaruh politik yang sedang berkuasa begutupun 

sebaliknya, kekuasaan politik juga tidak bisa secara bebas membatasi kebebasan yang 

dianut media massa.
72

  

Grabber, menjelaskan fungsi media massa dalam sistem politik, yaitu sebagai 

alat sosialisasi politik (political socialization). Selain alat sosialisasi politik media 

massa juga melaksanakan proses orientasi dan nilai dasar kepada individu dalam 

memahami lingkungan kulturalnya, media juga bisa dipandang sebagai instrumen 

ideology, melalui media massa suatu kelompok menyebarluaskan pengaruh dan 

dominasinya kepada kelompok lain.
73
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Sudibyo, menjelaskan media bukanlah ranah yang netral di mana berbagai 

kepentingan dan pemaknaan dari berbagai kelompok akan mendapatkan perlakuan 

yang sama dan seimbang, justeru media bisa menjadi subjek yang mengkonstruksi 

realitas berdasarkan penafsiran dan definisi subjeknya untuk disebarkan kepada 

khalayak. Lebih-lebih bagi media partisan seperti banyak dipublikasikan oleh 

organisasi massa.
74

 Seluruh media massa independen, berdasarkan ideologi serta 

keberpihakannya kepada salah satu kekuatan politik tertentu, dalam hal ini melakukan 

usaha penguasaan khalayak melalui pemberitaannya dengan cara memberikan 

penjulukan (labeling) tentang sesuatu objek.  

Fakta-fakta objektif dimanfaatkan untuk ditafsirkan secara subjektif 

berdasarkan kepentingan. Ideologi atau kecenderungan menentukan bagaimana 

sesautu fakta dipahami dan ditafsirkan, dibuang ataupun digunakan. Jadi, melalui 

cara-cara yang dilakukan media, kelompok-kelompok hegemonik, baik penguasa 

maupun rakyat, dapat memanfaatkannya untuk menguasai khalayak.  

Kontrol rakyat terhadap kekuasaan dapat dilakukan lewat media; dan 

sebaliknya, pihakpihak yang berkuasa pun dapat memupuk kekuasaannya melalui 

proses legitimasi media. Proses seperti ini dilakukan melalui usaha pemaknaan secara 

terus menerus lewat pemberitaan yang menjadi kegiatan utama media, sehingga pada 

gilirannya tanpa terasa akan terbentuk kesadaran khalayak. Charlotte Ryan, 

menurutnya dalam Muhtadi, media adalah suatu ajang perang simbolik antara pihak-

pihak yang berkepentingan.
75

  

Mereka saling mengajukan pemaknaan terhadap suatu persoalan agar lebih 

diterima khalayak. Masing-masing pihak berusaha menonjolkan basis penafsiran, 
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klaim, ataupun argumentasi berkenaan dengan persoalan yang diberitakan. Oleh 

sebab itu, melalui retorika dan pelabelan, masing-masing mengukuhkan posisi dan 

argumentasi yang digunakannya sekaligus menegaskan bahwa pandangan di luar itu 

sebagai lemah dan bahkan tidak benar.  

2. Partai Politik 

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau 

berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dimana partai politik adalah suatu 

kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan 

cita-cita yang sama. Partai politik adalah unsur penting dalam kehidupan politik dan 

pemerintahan. Partai politik menghubungkan masyarakat madani dengan negara dan 

lembaga-lembaganya. Selain itu, partai menyuarakan pandangan serta kepentingan 

berbagai kalangan masyarakat.
76

 

Menurut UU No. 2 Tahun 2011 Partai Politik adalah organisasi yang bersifat 

nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas 

dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela 

kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 

19458. 

Partai politik dapat berarti organisasi yang mempunyai basis ideologi yang 

jelas, dimana setiap anggotanya mempunyai pandangan yang sama dan bertujuan 

untuk merebut kekuasaan atau mempengaruhi kebijaksanaan negara baik secara 

langsung maupun tidak langsung serta ikut pada sebuah mekanisme pemilihan umum 

untuk bersaing secara kompetitif guna mendapatkan eksistensi. 
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Carl J. Fiedrich mendefinisikan partai politik “sekelompok manusia yang 

terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan 

terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini 

kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil kepada anggotanya”.
77

 Sedangkan 

menurut Giovanni Sartori, partai politik adalah suatu kelompok politik yang 

mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan 

calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan. Menurut Ichlasul Amal partai politik 

merupakan satu keharusan dalam kehidupan politik yang modern dan demokratis. 

Partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, 

mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang 

saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan secara absah 

(legitimate) dan damai. 

Dalam ranah demokrasi, partai politik merupakan salah satu institusi intrumen 

penting dari pelaksanaan sistem politik demokrasi yang modern. Hal ini 

menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan sebuah sistem yang disebut sebagi 

keterwakilan (representativeness) baik keterwakilan dalam lembaga formal 

kenegaraan seperti lembaga legislatif maupun keterwakilan aspirasi masyarakat 

dalam institusi kepartaian. 

C. Kerangka Konseptual 

Konstruksi sosial adalah konsep yang menggambarkan bagaimana realitas 

sosial dibentuk dan dimaknai secara subjektif oleh anggota masyarakat. Konstruksi 

sosial merupakan konsep yang menjelaskan bahwa struktur sosial tidak hanya berada 

di luar manusia tetapi juga berada di dalam manusia atau terobjektivasi di dalam 

kesadarannya yang subjektif. Konstruksi sosial menunjukkan bahwa sistem 
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pengetahuan masyarakat (sosio kultural, pranata sosial, religi) dalam kesadaran 

manusia bukan sesuatu yang diterima secara mekanis melainkan diinterprestasi oleh 

manusia sebagai makhluk rasional menjadi makna-makna subjektif. 

Berkaitan dengan hal itu, pengetahuan yang di konstruksi menjadi perilaku 

sosial dalam sebuah masyarakat terhadap tindakan tertentu yang perlu dikaji lebih 

mendalam. Bagaimana proses dan penyebab masyarakat mengalami perubahan dalam 

bertindak dan berinteraksi dalam lingkungannya. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari 

kegiatan komunikasi, komunikasi politik juga sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor 

tersebut. Bagaimana pesan-pesan politik dapat ditransmisikan dan diterima melalui 

saluran situasional pada tempat dan saat komunikasi itu dilakukan.
78

 Dengan 

menggunakan sistem, faktor-faktor yang berpengaruh itu juga dapat dipetakan dalam 

kesatuan sistem dengan masing-masing fungsi yang diperankannya. Hubungan-

hubungan sosial yang kurang kondusif bagi berlangsungnya komunikasi, baik karena 

latar belakang sosio-kultural maupun karena lingkungan fisik yang membentuk 

sistem itu aktif, dapat dicairkan dengan melibatkan dan mengidupkan fungsi-fungsi 

antara faktor yang saling berhubungan. Jadi, faktor- faktor lingkungan fisik, situasi 

susio-kultural, dan hubungan sosial antara pelaku komunikasi, sebenarnya juga dapat 

digunakan dalam menganalisis tingkah laku komunikasi politik. 

Menurut Krech pesan-pesan komunikasi pada umumnya dirumuskan dengan 

mempertimbangkan konteks verbal dan konteks nonverbal. Kedua konteks ini 

dipertimbangkan karena pada tahap tertentu keduanya dapat mempengaruhi proses 

pemaknaan terhadap simbol-simbol yang digunakannya.
79

 Secara verbal, kata-kata 

pada dasarnya tidak berdiri sendiri. Selain berfungsi sebagai media yang 
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mentransformasikan pesan-pesan, kata dan bahasa juga berpengaruh terhadap proses 

pembentukan sikap dan kepribadian seseorang. Setiap rumusan verbal yang dijadikan 

sebagai simbol komunikasi selalu berkaitan dengan variabel-variabel lain, seperti 

struktur pesan, makna yang terkandung di dalamnya, dan lain sebagainya. Pesan- 

pesan nonverbal dapat menjadi salah satu kekuatan pendorong munculnya persepsi 

individual sebelum seseorang bersikap dan berperilaku atas dasar stimulus yang 

diterimanya. 

Penyusunan kerangkan konseptual dalam penelitian ini, dapat dilihat pada 

skema berikut skema berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sumber : Diolah Oleh Peneliti
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Eksternalisasi 

Objektivasi 

Internalisasi 

P 

E 

M 

I 

L 

U 

 

2019 

Objektif 

Subjektif  

Realitas Terkonstruksi 
Harmoni masyarakat 

Sarana Demokrasi 
Jujur, Adil, Profesional 

 
Disharmoni masyarakat 
Ajang memperebutkan 

jabatan 
Mobilitas dukungan 

Penyipangan 
Masyarakat tidak 

terintegrasi 
 

 

Proses Konstruksi Sosial Politik 



63  

 

 

 



63 

 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitan lapangan dengan menggunakan metode 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang 

situasi dan kejadian secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, 

dan hubungan suatu fenomena.
1
 jenis penelitian deskriptif yaitu data yang berbentuk 

kata-kata, skema dan gambar. Penelitian deskriptif juga merupakan penelitian yang 

diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara 

sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.
2
 

Penelitian deskriptif merupakan penggambaran suatu fenomena sosial dengan 

variabel pengamatan secara langsung yang sudah di tentukan secara jelas dan 

spesifik. Penelitian deskriptif dan kualitatif lebih menekankan pada keaslian tidak 

bertolak dari teori melainkan dari fakta yang sebagaimana adanya di lapangan atau 

dengan kata lain menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu 

tempat atau masyarakat tertentu.
3
 Oleh karena itu penelitian ini mendekskripsikan 

tentang komunikasi elit politik dengan masyarakat pasca Pemilihan Umum Legislatif 

2019 (studi pada masyarakat Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa). 
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2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Bajeng Kabupaten 

Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi tersebut dipilih sebagai objek penelitian 

dengan pertimbangan bahwa penelitian yang akan diteliti mudah dijangkau oleh 

peneliti dan belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Selain itu, pertimbangan 

peneliti bahwasanya komunikasi elit politik dengan masyarakat pasca Pemilihan 

Umum Legislatif 2019 (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa) 

ini dengan menggunakan pendekatan komunikasi dan sosiologi dinilai akan cukup 

efektif. 

 

B.  Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian, maka penelitian ini 

diarahkan untuk mengidentifikasi, mendeksripsikan serta menganalisis secara kritis 

tentang bagaimana komunikasi antarelit politik dengan masyarakat pasca Pemilihan 

Umum Legislatif 2019 di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Sumber data 

diperoleh melalui studi lapangan (Fiel Research) dengan menggunakan metode: 

1. Pendekatan Komunikasi 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan komunikasi. 

Pendekatan ini dibutuhkan agar peneliti mampu berinteraksi dengan masyarakat 

dalam hal ini orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat yang dapat 

memberikan keterangan terkait fenomena sosial yang sedang terjadi. Pendekatan 

komunikasi yang dimaksud disini adalah suatu pendekatan yang mempelajari 

hubungan interaksi komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat yang bisa 

berlangsung baik melalui komunikasi verbal maupun nonverbal, pendekatan 

komunikasi yang dimaksud adalah sebuah sudut pandang yang melihat fenomena 
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masyarakat pasca pemilu. Pendekatan ilmu komunikasi dipilih karena obyek yang 

diteliti membutuhkan bantuan teori yang jelas terkait pola komunikasi antarelit 

politik dengan masyarakat Kecamatan Bajeng. 

2. Pendekatan Fenomenologis 

Pendekatan fenomenologis adalah suatu upaya memahami tingkah laku setiap 

manusia, baik dari segi kerangka berfikir maupun kerangka bertindaknya.
4
Oleh 

karena itu pendekatan ini sangat membantu peneliti dalam mengamati berbagai 

fenomena-fenomena sosial politik terkait masalah penelitian berdasarkan fakta yang 

ada di lapangan. Pendekatan fenomenologi adalah bagaimana memahami objek 

penelitian berdasarkan kerangka berfikirnya mereka tanpa campur tangan atau 

memasukan unsur-unsur pemahaman penulis kemudian dideskripsikan berdasarkan 

fakta yang ada dilapangan. 

 

C. Sumber Data 

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data adalah 

subjek-subjek data yang diperoleh.
5
 Berdasarkan penelitian ini maka sumber data 

diperoleh adalah: 

1. Data Primer 

Data primer, yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang langsung diperoleh 

dari hasil penelitian di lapangan. Dalam hal ini penulis mendapatkan data primer dari 

informan objek penelitian.
6
 Adapun informan yang akan diwawancarai adalah caleg 

dari partai demokrat, dan konstituennya dalam hal ini adalah tokoh politik, tokoh 
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masyarakat yang berpengaruh di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau data tidak 

langsung yang diperoleh dari subjek lainnya. Data tersebut dari sumber data yang 

mendukung fokus penelitian dari objek penelitian atau data yang diperoleh dari pihak 

ketiga.
7
 Data sekunder tersebut biasanya berupa dokumen, arsip yang berhubungan 

dengan penelitian yang berkaitan dengan tesis ini serta data dari laporan-laporan 

sebelumnya. 

 

D. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode dan 

instrumen yang relevan untuk memudahkan mendapatkan data yang dibutuhkan, 

instrument ini sebagai salah satu cara untuk mengetahui keberhasilan suatu penelitian 

banyak ditentukan oleh instrument yang digunakan, sebab data yang diperoleh untuk 

menjawab pertanyaan penelitian dan menguji instrument tersebut. berdasarkan hal 

tersebut maka teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

Menurut Suharsimi Arikunto, Observasi adalah suatu teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dan pencatatan secara 

sistematis.
8
 Dalam observasi ini, peneliti melakukan pengamatan langsung di 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang merupakan salah daerah yang berada di 

Sulawesi Selatan dengan jalan memeperoleh fakta dan gambaran yang terkait dengan 
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tesis yang telah dipilih. 

2. Wawancara 

Dalam wawancara ini akan diperoleh data dari sumber pertama, secara 

langsung kepada masyarakat kecamatan Bajeng ataupun orang yang berpengaruh 

dalam hal ini masyarakat yang termasuk dalam objek penelitian tesis ini. Kegunaan 

wawancara tersebut adalah untuk mendapatkan data dari sumber utama yang lengkap 

dari penelitian. Data yang diperoleh melalui tahap wawancara akan di crosscheck 

sehingga data yang diperoleh dapat meyakinkan sesuai dengan kebutuhan kemudian 

data tersebut diolah dan dianalisis. 

3. Dokumentasi 

Menurut Gottschalk, sering digunakan para ahli dalam dua pengertian, yaitu 

pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada 

kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan 

arkeologis. Pengertian kedua diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat 

Negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi dan lainnya.
9
 

Dokumentasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah dokumen yang berasal 

dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa khususnya di Kecamatan Bajeng yang 

dapat mendukung penelitian ini. 

Adapun penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan 

membuat kesimpulan temuannya.
10

 Dan setelah masalahnya dipelajari dengan jelas 
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maka peneliti mengembangkan instrument penelitian melalui beberapa cara yaitu: 

a. Panduan obeservasi adalah alat bantu yang dipakai sebagai pedoman pengumpulan 

data pada proses penelitian. 

b. Pedoman wawancara alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan yang dipakai 

dalam mengumpulkan data yang sifatnya terbuka dan terstruktur kemudian 

didukung oleh perolehan data dari iinforman yang terkait dengan permasalahan 

yang akan diteliti. 

c. Data dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung atau 

arsip-arsip, instrument penilaian, foto kegiatan pada saat penelitian sebagai 

dokumentasi yang memuat secara garis besar atau kategori  yang ingin dicari 

datanya. 

 

E.  Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain.
11

 Teknik pengolahan data yang dimaksud adalah data yang 

diperoleh, dikumpulkan kemudian diolah dan dikerjakan serta dimanfaatkan 

sedemikian rupa dengan menggunakan metode analisis deskriptif. 

Teknik analisis dan interpretasi yang digunakan adalah teori Haberman dan 

Miles yang dikutip oleh Burhan Bungin.
12

 Teknik ini dikenal dengan istilah teknik 
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pengolahan interaktif. Cara kerja dari metode analisis data ini dimulai dari peyajian 

data, pengorganisasian data, koleksi data, verifikasi data, serta mengambil 

kesimpulan. 

Proses analisis data ini dilakukan secara terus menerus bersamaan dengan 

pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai 

dilakukan. Di dalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada tahapan yang 

dijelaskan Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip Sukmadinata yang terdiri dari 

tiga tahapan yaitu:
13

 

1. Reduksi Data 

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa reduksi data (data reduction)  

adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan 

dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang ditulis di 

lapangan. Proses ini berlangsung selama dan sesudah penelitian di lapangan. Dengan 

demikian reduksi data ini merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menonjolkan hal-hal yang penting, dan menyisihkan hal-hal yang tidak penting, 

mengorganisirnya dengan lebih sistematis sehingga dapat diambil suatu pegertian 

yang bermakna. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang 

tersusun sehingga memberikan kemungkinan untuk penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dengan demikian penyajian data merupakan gambaran secara 

keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca secara 

menyeluruh. 

                                                      
13

Nana Syaodin Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2006), h.114-116. 



70 

 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data 

Data yang telah direduksi dan disajikan kemudian disimpulkan. Penarikan 

kesimpulan merupakan suatu kegiatan konfigurasi yang utuh dan terus diverifikasi 

selama penelitian berlangsung. Verifikasi dilakukan dengan cara peninjauan kembali 

pemikiran-pemikiran awal peneliti, meninjau dan menyeleksi kembali catatan- 

catatan lapangan dan mendiskusikan temuan-temuan penelitian dengan informan. 

 

F. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila 

tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya 

terjadi pada objek yang diteliti. Perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data 

menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan bergantung pada 

kemampuan peneliti mengkontruksi fenomena yang diamati, serta dibentuk dalam 

diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar 

belakang pendidikan akan menemukan data yang berbeda dengan penelitian yang 

berlatar belakang Hukum, Ekonomi, Antropologi, Sosiologi, Kedokteran, Teknik dan 

sebagainya. Untuk Menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, diperlukan 

teknik pemeriksaan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Menurut Moleong ada 

empat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan 

(transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability).
14

 

1. Kreadibilitas 

Kreadibilitas dapat digunakan dalam penelitian ini untuk membuktikan 

kesesuaian antara hasil pengamatan dan realitas di lapangan, apakah data atau 

informasi yang diperoleh sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. Dalam hal 

                                                      
14

Lexy.J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 173 
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ini, peneliti mengacu dari beberapa pencapaian kredibilitas tersebut penelitian 

kualitatif antara lain; 

a. Perpanjangan pengamatan 

Yakni dengan mengadakan pengamatan diharapkan dapat meningkatkan 

kepercayaan/kredibilitas data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti 

kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data 

yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan ini antara peneliti 

dengan narasumber akan semakin akrab, terbuka dan saling mempercayai sehingga 

tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. 

b. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengetahuan atau sebagai 

pembanding terhadap data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan 

sebagai pengecekan data dari sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. 

Peneliti melakukan tiga tringulasi yakni tringulasi data, tringulasi metode dan 

tringulasi sumber yaitu; 

1) Triangulasi data, yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan 

yang hasil wawancara, data hasil wawancara dengan dokumentasi, dan data 

hasil pengamatan dengan dokumentasi. 

2) Triangulasi metode, yaitu peneliti melakukan pencarian data tentang fenomena 

yang sudah diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda yaitu 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dengan 

menggunakan metode yang berbeda itu dengan membandingkan dan 

disimpulkan sehingga memperoleh data yang dipercaya. 
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3) Triangulasi sumber, yaitu peneliti melakukan perbandingan dengan cara 

membandingkan kebenaran suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh 

peneliti baik dilihat dari dimensi waktu maupun sumber lain.
15

 Pada intinya 

dalam pengujian ini adalah bagaimana cara seorang peneliti memadukan dan 

membangdingkan data, baik itu berupa dokumentasi, observasi, wawancara dan 

buku-buku guna melihat persamaan dan perbedaan serta menarik sebuah 

kesimpulan untuk dijadikan sebuah konsep kesimpulan terhadap data yang ada. 

2. Transferabilitas 

Transferabilitas merupakan upaya menjelaskan hasil penelitian kepada orang 

lain, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kaulitatif sehingga ada 

kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam 

membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat 

dipercaya. Sehingga pembaca menjadi jelas atas penelitian tersebut, sehingga dapat 

memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di 

tempat lain. 

3. Dependabilitas 

Dependabilitas merupakan upaya untuk menghindari kesalahan dalam 

memformulasikan hasil penelitian, maka kumpulan dan interpretasi data yang ditulis 

dikonsultasikan dengan berbagai pihak untuk ikut memeriksa proses penelitian yang 

dilakukan peneliti, agar temuan peneliti dapat dipertahankan (dependable) dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

 

                                                      
15

J. Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Penerbit UI, 1992), h. 45. 
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4. Konfirmabilitas 

Konfirmabilitas dalam penelitian dilakukan bersamaan dengan dependabilitas, 

perbedaannya terletak pada orientasi penilaiannya. Konfirmabilitas digunakan untuk 

menilai hasil (produk) penelitian. Sedang dependabilitas digunakan untuk menilai 

proses penelitian, mulai mengumpulkan data sampai pada bentuk laporan yang 

terstruktur dengan baik. Dengan adanya dependabilitias dan konfirmabilitas ini 

diharapkan penelitian memenuhi standar penelitian kualitatif. 

Simpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa dekskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga 

setelah diteliti menjadi jelas. 
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BAB IV 

KOMUNIKASI ELIT POLITIK DENGAN MASYARAKAT PASCA 

PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2019 

(Studi Pada Masyarakat Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa) 

 

A. Gambaran Umum Kecamatan Bajeng 

Kecamatan Bajeng terletak di sebelah Utara Sungguminasa yang merupakan 

Ibu kota Kabupaten Gowa. dari segi geografis Kecamatan Bajeng terdiri dari daratan 

dengan batas wilayah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pallangga 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Takalar  
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c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bontonompo 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bajeng Barat 

Kecamatan Bajeng merupakan wilayah dataran yang memiliki wilayah seluas 

60,09 Km2 atau 3,19% dari luas wilayah daratan Kabupaten Gowa. Kecamatan 

Bajeng mempunyai 14 wilayah Desa/Kelurahan dengan desa yang terluas adalah desa 

Pabentengang dengan luas wilayah 8,89 Km2 atau 14,79% dari luas Kecamatan 

Bajeng. Untuk desa yang terkecil adalah Kelurahan Mataallo dengan luas wilayah 2,5 

Km2 atau 1,22% dari Luas Kecamatan Bajeng. Akses dari Ibukota kecamatan 

keseluruh Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Bajeng relatif  mudah, karena 

semua Desa/Kelurahan dapat dilewati dengan kendaraan roda empat maupun roda 

dua.
1
 

                                                      
1
Koordinator Statistik Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bajeng dalam Angka 2018, BPS 

Kabupaten Gowa Jl. Masjid Raya No. 36 Sungguminasa 92111, h. 3. 
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Tahun 2017 secara terus-menerus perkembangan penduduk di Kecamatan 

Bajeng terus meningkat. Komponen utama yang mempengaruhi perkembangan 

penduduk di Kecamatan Bajeng adalah kelahiran, kematian dan migrasi. Penduduk 

terbanyak di Kecamatan Bajeng berada di Desa Panciro 6.985 jiwa, sedangkan 

menurut kepadatan penduduk kelurahan Mataallo terbesar 3.178 jiwa perkilometer 

persegi. Peningkatan jumlah rumah tangga tersebut di samping oleh adanya 

perubahan status perkawinan penduduk juga disebabkan oleh adanya tambahan 

penduduk melalui migrasi antar daerah/provinsi. Persebaran penduduk kecamatan 

bajeng dengan jumlah penduduk sebanyak 69.727 jiwa, tercatat penduduk terbanyak 

berada di desa Panciro sebanyak 6.985 jiwa,sedangkan jumlah penduduk terkecil 

berada di kelurahan Tubajeng sebanyak 3.032 jiwa.
2
 

Masyarakat majemuk terdiri dari bebagai suku, ras, agama, kelompok dan 

golongan, masalah pengintegrasian kelompok-kelompok tersebut merupakan masalah 

yang rumit. dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, skema kemajemukan tidak 

jarang menjadi potensi konflik dalam masyarakat, hal ini memungkinkan juga 

terjadinya konflik pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Sulawesi Selatan 

khususnya di Kecamatan Bajeng. Hal inilah yang menjadi tolak ukur Kecamatan 

Bajeng di sebagai masyarakat majemuk yang dapat berinteraksi satu sama lain secara 

fisik dengan baik. 

B. Komunikasi Antarelit Politik di Kecamatan Bajeng 

Komponen komunikasi yang terpenting adalah komunikator/aktor politik atau 

                                                      
2
 https://gowakab.bps.go.id>hasil-sensus-penduduk-2020-wilayah-kabupaten-gowa. Diakses 

pada tanggal 11 November 2021. 
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juga sering disebut sebagai elit politik. Pemegang kekuasaan adalah mereka yang 

dikualifikasikan ke dalam komunikator politik yang memberikan warna dominan 

terhadap kelangsungan komunikasi. Komunikator politik yang mengelola dan 

mengendalikan semua sumber dan simbol-simbol komunikasi dalam sistem politik 

kekuasaan. Menurut Harun dalam Mahi bahwa komunikator politik berada dalam dua 

status berbeda, yaitu dalam suprastruktur dan infrastruktur. Dalam sistem politik, 

suasana infrastruktur politik sebagaimana diungkapkan yaitu :
3
  

a. Partai politik/parpol (political partay) 

b. Golongan kepentingan (interest group) 

c. Golongan penekanan (pressure group) 

d. Tokoh politik (political figure) 

e. Alat-alat komunikasi politik (political communication tools) 

Kelima kelompok tersebut sangat berpengaruh terhadap situasi kehidupan 

politik karena memiliki kemampuan menggerakkan massa dan mobilisasi pendapat 

umum agar berpihak kepada mereka. Kelompok-kelompok infrastruktur tersebut 

merupakan komunikator-komunikator politik yang selalu berusaha mengembangkan 

pengaruh untuk mendapatkan dukungan masyarakat pada waktu terjadi pergeseran 

atau pergantian elit yang berkuasa melalui proses pemilihan.
4
 

Cita-cita utama penyelenggaraan pemilu adalah terpilihnya sebuah struktur 

politik yang demokratis dan sistem pemerintahan yang mampu berjalan secara efektif. 

Melalui pemilihan, rakyat memiliki kesempatan lebih luas untuk menentukan 

                                                      
3
Mahi M. Hikmat, Komunikasi Politik : Teori dan Praktik, h. 44. 

4
Mahi M. Hikmat, Komunikasi Politik : Teori dan Praktik, h. 45. 
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pasangan calon pemimpin sesuai dengan yang dikehendaki. Harapan terbesar 

tentunya para pemimpin yang terpilih melalui pemilu agar mampu menjalankan 

fungsi dan perannya dalam berbagai kebijakan publik dengan lebih optimal. Akan 

tetapi justru terkadang sebaliknya adanya keretakan hubungan internal, eksternal, 

vertikal dan horisontal dengan fenomena antara lain: Pertama, keretakan internal 

terjadi ketika kedua pasangan tersebut tidak lagi harmonis. Kedua, salah satu 

pasangan mengalami keretakan dengan DPRD. Ketiga keretakan dengan birokrasi 

dibawahnya dan Keempat keretakan horisontal terjadi ketika kedua atau salah satu 

pasangan calon mendapatkan impeachment atau desakan mundur (deligitimasi) oleh 

rakyat.
5
 

Komunikasi antarelit politik menjadi penting untuk dilakukan dalam sebuah 

pemerintahan, karena kelancaran dari sebuah pemerintahan ditentukan oleh 

bagaimana para elit politik membangun komunikasi dan menyatukan visi dan misi 

dalam membangun daerah. Komunikasi antarelit politik yang ada di Kecamatan 

Bajeng pasca Pemilihan Umum Legislatif 2019 terjadi perubahan yang signifikan, 

dimana perubahan tersebut dapat dilihat dari beberapa tahapan dalam 

penyelenggaraan pemilu diantaranya: 

1. Pra Pemilihan Umum  Calon Legislatif 2019 

a. Masa Pendaftaramn Calon Legislatif 2019 

Komunikasi antarelit politik yang ada di Kecamatan Bajeng pada awal 

pendaftaran calon legislatif pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 terjalin baik, 

                                                      
5
Ahmad Nyarwi, dalam Jati Purnomo, Strategi Kepala Daerah Membangun Dukungan Politik 

DPRD dalam Kondisi Pemerintahan Terbelah (divided Government) di Kabupaten Grobongan. Tesis. 

Universitas Diponegoro, 2009, h. 32-33  
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namun karena adanya dua kandidat yang mencalonkan yang tinggal di wilayah yang 

sama, maka komunikasi yang dulunya terjalin baik, kini menjadi renggang dan tidak 

lagi menjadi ciri khas yang ada di Kecamatan Bajeng yakni persatuan (abbulo si 

batang).  

Sebagaimana salah satu tokoh politik sekaligus ketua FKPM (Forum 

Kemitraan Polisi Masyarakat) menjelaskan bahwa; 

Jika melihat persatuan dan kesatuan masyarakat yang ada di Kecamatan 
Bajeng sewaktu saya masih muda itu istilah (abbulo si batang) adalah ciri 
khas masyarakat Kecamatan Bajeng, sebagaimana salah satu nama desa yang 
ada di Kecamatan Bajeng yakni Pabbentengang memberikan pengertian 
bahwa benteng persatuan dari masyarakat di Kecamatan Bajeng itu sangat 
kuat (kokoh).

6
 

Melihat dan merasakan perbedaan yang terjadi di masyarakat Kecamatan 

Bajeng khususnya di Desa Pabbentengang, H. Abd. Kadir Dg. Nyampa selaku tokoh 

masyarakat, tokoh politik dan menjadi bagian dari kemitraan polisi masyarakat, 

sangat prihatin dan merasa ada yang perlu diperbaiki. Olehnya itu, H. Abd Kadir Dg. 

Nyampa pernah mengadakan suatu musyawarah di antara para elitpolitik yang ada di 

wilayah Kecamatan Bajeng. Musyawarah ini merupakan salah satu usaha dalam 

bentuk komunikasi kelompok yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat dan tokoh 

politik yang ada di wilayah Kecamatan Bajeng, dan hasilnya adalah persoalan 

tersebut disebabkan karena persaingan politik yang kurang sehat. Hal ini juga senada 

dengan salah satu kandidat dari partai demokrat (H. Abd. Salam Dg. Rani) 

menjelaskan bahwa; 

Terkait komunikasi dengan sesama calon legislatif pada Kontestasi Politik 
Tahun 2019 pada awal pendaftaran, ada perasaan jengkel cuma memang pada 

                                                      
6
Abd. Kadir Dg. Nyampa, (60 Tahun) Ketua FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat), 

Wawancara, 03 April 2021. 
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saat itu orang sudah tidak ingin mengurusi itu, sehingga komunikasi sempat 
putus.

7
 

Persoalan yang sempat diperbincangkan di tengah-tengah para elit politik 

adalah kegaduhan yang terjadi disebabkan karna kurangnya komunikasi awal pada 

saat pendaftaran calon legislatif pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 yang 

diungkapkan oleh salah satu kandidat partai demokrat yakni H. Abd. Salam Dg. Rani 

yang mengungkapkan memang “pada awal pendaftaran ada perasaan jengkel” dimana 

perasaan jengkel yang diungkapkan oleh salah satu kandidat ini ditemui pada saat 

wawancara yang kedua kalinya mengatakan bahwa perasaan jengkel itu karna ada 

calon lain yang pada awalnya adalah orang yang mendukungnya dari belakang tiba-

tiba dia juga ingin mencalonkan sebagai salah satu kandidat yang mencalonkan di 

partai demokrat tersebut. Hal ini Bung Ari Reza Ali, menjelaskan bahwa; 

Salah satu anggota partai demokrat yang juga mencalonkan sebagai Anggota 
Legislatif pada Pemilihan Umum 2019 mengungkapkan bahwa memang pada 
awal-awal pendaftaran saya belum memiliki tekad yang kuat untuk mendaftar 
sebagai calon legislatif, namun karena adanya dorongan yang kuat dari 
keluarga sehingga saya memberanikan diri untuk mendaftar sebagai kandidat 
dalam partai demokrat bersaing dengan H. Abd.Salam Dg. Rani.

8
 

Partai politik yang pada hakikatnya adalah suatu lembaga yang diadakan 

untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, 

namun karena adanya dua kandidat dalam satu partai yang ada di Kecamatan Bajeng, 

akhirnya para kandidat bersaing secara ketat dan berlomba-lomba mengumpulkan 

suara dan menarik simpati rakyat. Disinilah perlunya komunikasi kelompok dalam 

sebuah partai politik antara lain bagaimana kesepakatan masing-masing untuk 

                                                      
7
Abd. Salam Dg. Rani (45 Tahun), Salah Satu Calon Anggota DPRD Kab. Gowa yang 

Terpilih di wilayah Kecamatan Bajeng, Wawancara, Kec. Bajeng Kab. Gowa, 13 Oktober 2020. 
8
Bung Ari Reza Ali (37 Tahun), Salah Satu Calon Anggota DPRD Kab. Gowa yang Tidak 

Terpilih di wilayah Kecamatan Bajeng, Wawancara, Kec. Bajeng Kab. Gowa, 26 Juli 2021. 
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menunjuk satu kandidat yang akan maju, dan itu pula yang sama-sama kita 

perjuangkan. Komunikasi kelompok inilah yang tidak diterapkan dalam partai 

demokrat, sehingga memicu terjadinya miskomunikasi diantara para kandidat yang 

bersaing.  

b. Masa Kampanye Calon Legislatif  

Masa kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi yang disusun oleh 

calon Legislatif maupun pendukungnya untuk mencapai tujuan yang direncanakan 

dengan secara organisir dan sistematis. Oleh karena itu, masa kampanye hal yang 

sangat penting untuk diperhatikan dan sangat menentukan untuk maju ketahapan 

selanjutnya. Sebagaimana H. Abd. Salam Dg Rani, menjelaskan bahwa; 

Komunikasi antarelit politik/antar sesama calon pada masa kampanye masih 
tidak begitu terjalin, sebab kami masing-masing tentu berjuang sekuat tenaga 
dalam memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk memilih sesuai 
dengan visi misi yang telah kami sampaikan dan tentunya memilih sesuai 
dengan hati nurani mereka.

9
 

Keberhasilan seorang kandidat dalam mendapatkan dukungan masyarakat 

pada saat kampanye juga sangat ditentukan oleh sejauhmana pengeloaan para calon 

legislatif dalam realitas komunikasi politik oleh para aktor politik. Kampanye 

merupakan aktivitas persuasif yang diselenggarakan secara sadar, sengaja, bertahap, 

dan berkelanjutan dalam suatu periode waktu tertentu. Dalam praktik demokrasi 

elektoral di Indonesia, fase kampanye kerap menjadi satu titik krusial yang 

mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemilihan umum, terutama hubungannya 

dengan pendidikan politik warga masyarakat.
10

 Hal ini juga Bung Ari Reza Ali 

                                                      
9
Abd. Salam Dg. Rani (45 Tahun), Salah Satu Calon Anggota DPRD Kab. Gowa yang 

Terpilih di wilayah Kecamatan Bajeng, Wawancara, Kec. Bajeng Kab. Gowa, 13 Oktober 2020. 
10

Gun Gun Heryanto, Media Komunikasi Politik Relasi Kuasa Media di Panggung Politik 

(Cet I; Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), h. 96. 
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menjelaskan bahwa; 

Komunikasi saya dengan kandidat yang lain tidak begitu intensif karena 
masing-masing dari kami sibuk menyusun strategi kampanye kepada tim-tim 
pemenangan.

11
 

Strategi kampanye merupakan prinsip pemikiran yang dikembangkan untuk 

mencapai tujuan-tujuan kampanye yang biasanya terjabar dalam berbagai langkah 

taktis berdasarkan situasi dan kondisi lapangan. Kenyataan empiris menunjukkan 

partai politik atau kandidat (melalui tim sukses masing-masing) memiliki strategi 

kampanye yang berbeda-beda dalam upaya meraih dukungan masyarakat khususnya 

di Kecamatan Bajeng. Dengan demikian, Abdul Kadir Pattola Dg. Rola, menjelaskan 

bahwa; 

Berbicara persoalan politik, pasti semua caleg ingin mencapai kemenangan, 
berbagai cara yang sering orang lakukan, dimana-mana itu, ditingkat 
pemilihan Kabupaten maupun tingkat kecamatan tentunya dengan cara 
bermain secantik mungkin. Sebenarnya ada permainan diluar rana politik yang 
terlihat jujur, tapi dia bermain secara licik bagaimana bisa dia dikatakan 
bermain secara jujur contohnya banyak pelanggaran yang dilakukan cuma 
tidak kelihatan karena dia halus dia punya permainan contohnya H. Rani pada 
masa lalu, berusaha keras memenangkan persainagn diantara partainya kalau 
ditanya siapa lawan yang sebenarnya yang paling berat, banyak yang keliru 
mengatakan bahwa lawan yang berbahaya itu adalah partai lain, tapi 
sebenarnya lawan yang paling berbahaya adalah lawan dari partainya 
sendiri.”

12
 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka diambil kesimpulan bahwa  

setiap orang akan berjuang untuk mendapatkan apa yang ia inginkan termasuk para 

calon legislatif yang bertarung. Berbagai cara dilakukan, mobilisasi massa pada masa 

kampanye menjadi salah satu cara untuk mendapatkan satu kursi dalam suatu 

                                                      
11

Bung Ari Reza Ali (37 Tahun), Salah Satu Calon Anggota DPRD Kab. Gowa yang Tidak 

Terpilih di wilayah Kecamatan Bajeng, Wawancara, Kec. Bajeng Kab. Gowa, 26 Juli 2021. 
12

Abdul Kadir Pattola Dg. Rola (65 Tahun), Salah Satu Tokoh Politik yang ada di Kecamatan 

Bajeng, Wawancara, Kec. Bajeng Kab. Gowa, 27 Oktober 2020. 



83 

pemilihan umum. Permainan dalam pesta demokrasi seringkali tidak nampak terjadi 

di masyarakat umum, baik menggunakan cara yang jujur maupun terselubung, itu 

semua tergantung bagaimana aktor politik/elit politik memainkannya. 

Kontestasi politik khususnya masyarakat di Kecamatan Bajeng terdapat 

pandangan umum bahwa politik sebagai ajang adu kepentingan. Penilaian ini 

disebabkan karena politisi (pelaku politik) terkadang memberikan contoh yang justru 

menggiring masyarakat awam untuk memandang politik tidak sesuai dengan tujuan 

politik itu sendiri. Jadi, Tujuan politik dalam kehidupan perpolitikan itu tergantung 

bagaimana elit politik menggunakannya. Namun, untuk sebuah politik yang sehat 

dalam hal ini hanya ada beberapa yang mampu untuk mempertahankan tujuan dari 

pada hakikat politik itu sendiri. 

2. Pasca Pemilihan Umum Legislatif 2019 

a. Masa pelantikkan Calon Legislatif 2019 

Masa pelantikan calon legislatif yang dimaksud adalah proses atau cara untuk 

memangku jabatan sebagai anggota legislatif wilayah Kabupaten Bajeng. Seluruh 

anggota calon legislatif yang terpilih pasca pemilihan legislatif 2019 dianjurkan 

mengikuti serangkaian proses pelantikkan dan pengambilan sumpah tersebut. 

Pasca penentuan kandidat yang menjadi pemenang pada kontestasi politik 

pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kecamatan Bajeng, ada kandidat yang 

langsung menerima kekalahan dan ada juga yang masih butuh waktu untuk menerima 

kekalahan tersebut. Sebagaimana H. Abd. Salam Dg. Rani, menjelaskan bahwa; 

Komunikasi setelah ditetapkan dan partai melakukan kegiatan, maka 
komunikasi yang sempat terputus, akhirnya kembali seperti biasa. Artinya 
masing-masing dari kita (calon legislatif) menyadari bahwa yang kalah sudah 
menerima kekalahan, karena sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum 
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sebagai lembaga yang berwenang, maka keputusan tersebut mau tidak mau 
harus diterima karena begitulah kenyataannya.

13
 

H. Abd. Salam Dg. Rani, merupakan salah satu kandidat yang terpilih pada 

saat itu merasa sangat bersyukur atas kemenangan yang diperoleh, menurutnya segala 

sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah swt, dan sudah menjadi ketetapan-Nya. 

Demikian pula dengan menang atau kalah dalam sebuah kontestasi politik, sebisa 

mungkin apa yang menjadi kemenangan patut untuk di syukuri. Sebaliknya, apa yang 

menjadi kekalahan bagi kita selaku elit politik itu dapat diterima dengan lapang dada. 

Hal ini juga Bung Ari menjelaskan bahwa; 

Pasca penentuan kandidat yang menang pada saat itu, saya tidak langsung 
memberikan selamat kepada Bapak H. Abd. Salam karena pada saat itu juga, 
keluarga berkumpul di rumah dan memberikan nasehat untuk selalu semangat 
dan jangan putus asa.

14
 

Salah satu lawan politik H. Abd. Salam Dg. Rani yang berada dalam partai 

yang sama adalah Bung Ari. Beliau tidak banyak berkomentar pada saat 

diwawancarai perihal komunikasi pasca Pemilihan Umum Legislatif 2019. 

Selanjutnya, kandidat partai lain yang juga bertarung pasca penetapan Anggota 

DPRD yang terpilih memberikan selamat kepada partai demokrat yang terpilih. 

Kemudian Alimuddin menjelaskan bahwa; 

Terkait komunikasi antar caleg pada saat pasca pemilu memang sempat tidak 
terjalin, namun karena kami menyadari bahwa yang telah berlalu biarlah 
berlalu maka saya selaku calon yang tidak lolos meskipun kami beda partai, 
pada saat itu kami langsung memberikan ucapan selamat kepada calon yang 
lolos pada pemilu legislatif kemarin.

15
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Berbeda di Desa Panciro yang tensi politiknya termasuk aman dan tidak 

terjadi gesekan di antara masyarakatnya. Bahkan kedua kandidat yang ditemui pada 

saat wawancara mengatakan bahwa justru dirinya hadir dan memberikan selamat 

kepada teman-teman partai lain yang ada di Kecamatan Bajeng yang menang pada 

saat Pemilihan Umum Legislatif 2019 yang lalu. Hal ini juga Hj. Sayang menjelaskan 

bahwa; 

Terkait komunikasi antar sesama dapil alhamdulillah tidak ada persaingan 
ketat. Terkait komunikasi dengan caleg yang lain alhamdulillah tidak ada 
masalah. Di desa panciro alhamdulillah sesama pendukung tidak adaji 
masalah berbeda dengan pabbentengang yang masih bermasalah sampai 
sekarang.

16
 

Komunikasi antarsesama calon legislatif yang ada di Desa Panciro terbilang 

baik, dan di antara sesama pendukung terjadi kerukunan yang aman. Namun, berbeda 

di Desa Pabbentengan baik calon legislatif dan para pendukungnya sampai sekarang 

komunikasinya masih kurang terjalin dengan baik. Hal ini perlu diperhatikan oleh 

pemerintah setempat dengan melakukan sosiolisasi kepada masyarakat untuk 

memberikan pemahaman bahwa pemilihan itu pasti ada yang kalah ataupun menang, 

karena yang lebih terpentingnya sekarang bagaimana calon legislatif yang terpilih 

menjalankan amanahnya dengan baik. Sebagai kesimpulan bahwa komunikasi di 

antara elit politik memang sempat tidak terjalin dengan baik, namun karena kesadaran 

masing-masing dari elit politik sehingga komunikasi yang sempat putus karena 

persoalan politik, tetapi kini terjalin kembali seperti biasanya.  
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Komunikasi yang efektif adalah dengan melihat akibat dari komunikasi yang 

telah dilakukan. Apabila akibat yang ditimbulkan sesuai dengan yang diharapkan, 

maka dapat dikatakan komunikasi yang dilakukan telah berhasil. Pertama, Akibat 

kognitif (menggugah kesadaran), yaitu dapat membedakan akibat politik jangka 

panjang dan akibat politik jangka pendek atau seketika. Konsekuensi komunikasi bisa 

menjadi dua dimensi: informsai awal menciptakan ambiguitas dan menciptakan 

informasi yang lebih rinci dan menghilangkan ambiguitas. Kedua, Akibat efekif 

(kecenderungan sepakat atau tidak sepakat terhadap perubahan akibat komunikasi 

politik).  

Terdapat empat konsekuensi efektif yang potensial dari komunikasi politik, 

yaitu dapat menjernihkan nilai politik, bisa memperkuat nilai komunikasi politik, bisa 

memperkecil nilai yang dianut, bisa mengubah situasi seseorang dari persuasi satu 

kepada pesrsuasi yang lain. Ketiga, Akibat partisipasi, yaitu keterbukaan terhadap 

komunikasi politik dapat mempengaruhi seseorang untuk ikut serta aktif dalam 

politik, di pihak lain bisa menekan partisipasi politik akibat, yaitu akibat primer dan 

sekunder. Akibat primer, yaitu jika orang yang dipengaruhi itu melibatkan diri dalam 

proses komunikasi politik. Adapun akibat sekunder, yani jika orang yang tidak 

terlibat langsung dalam komunikasi politik terpengaruh oleh perubahan yang dialami 

oleh orang yang mengalami perubahan akibat komunikasi politik. 

b. Rapat Komisi Anggota Legislatif 2019 

Rapat komisi adalah rapat yang diadakan untuk memutuskan telah terjadi atau 

tidak terjadi pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 atas suatu perkara yang 

sedang ditangani kemudian rapat komisi ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komisi. 
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Sedangkan komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan 

dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Komisi-komisi 

DPD Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa terdiri dari: 

Tugas Komisi-Komisi DPRD: 

1) Memelihara dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara 

Negara Republik Indonesia dan Daerah 

2) Pembahasan terhadap rancangan peraturan Daerah dan rancangan DPRD 

3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan 

dan kemasyarakatan sesuai dengan komisi masing-masing 

4) Membantu pimpinan DPRD untuk menyelesaikan masalah yang disampaikan 

oleh Bupati dan masyarakat kepada DPRD 

5) Menerima, membahas dan membahas serta aspirasi masyarakat 

6) Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah 

7) Melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan 

pimpian DPRD 

8) Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat 

9) Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang 

lingkup bidang tugs masing-masing Komisi 

10) Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil 

pelaksanaan tugas Komisi.
17
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Adapun pimpinan Dewannya adalah sebagai berikut: 

1) Ketua    : Rafiuddin Raping (PPP) 

2) Wakil Ketua I  : Andi Tenri Indah (Gerindra) 

3) Wakil Ketua II : Zulkifli Alimuddin Tiro (Demokrat) 

4) Wakil Ketua III : Rosqiyah Hijaz (NasDem) 

5) Anggota   : 45 (PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, PKS, 

Perindo, PPP, Pan, Demokrat. 

Dengan demikian yang telah dijelaskan diatas struktural pemerintahan di 

bidang legislatif pasca pemilihan 2019. Oleh karena itu, pentingnya merawat 

komunikasi elit politik dengan masyarakat untuk menunjukkan bahwa terdapat 

kesadaran yang tinggi dalam menjalankan peran sebagai wakil rakyat serta 

menyalurkan aspirasi masyarakat. 

Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan 

arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Pada pemilihan 

umum, tentu komunikasi politik berperan sangat penting untuk mendorong 

masyarakat berpartisipasi. Komunikasi sebagai esensi dari interaksi antar manusia 

terutama dalam bidang kepemerintahan dimana pemimpin dan masyarakat memegang 

peranan penting dalam semua aspek kehidupan. 

c. Sarasehan politik 

Sarasehan politik yang dimaksud pertemuan yang dihadiri oleh para elitpolitik  

tertentu untuk melakukan dialog politik. Sarasehan politik ini juga bagian dari suatu 

kegiatan pendidikan politik yang harus dilestarikan oleh para elitpolitik yang terpilih 

sebagai calon legislatif 2019. Dalam rangka sarasehan (temu wicara) akan dihadiri 
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oleh tamu undangan seperti kepala daerah kepemerintahan Kabupaten Bajeng serta 

rekan-rekan lainnya yang mempunyai kedudukan fungsional jabatan. Sebagaimana H. 

Abd. Salam Dg. Rani, menjelaskan bahwa; 

Sarasehan calon legislatif adalah salah satu kegiatan sebagai ajang 
dipertemukannya calon anggota legislatif dari berbagai partai tujuannya untuk 
memberikan pemahaman bagaimana peran masing-masing dalam 
menjalankan tugasnya masing2.

18
 

Sarasehan politik dilaksanakan di setiap Dapil di Kecamatan Bajeng yang 

meliputi jajaran pemerintahan setempat. Bentuk pelaksanaan sarasehan politik 

dilaksanakan oleh anggota legislatif dengan cara sosialisasi, seminar dan training. 

Tujuannya untuk mensoasilisasikan visi dan misi selama masa menjabat 

kepemerintahan calon anggota legislatif. Sarasehan politik yang diselenggarakan 

sebagai wadah kegiatan untuk berdiskusi atau bertukar pikiran antara calon legislatif 

yang terpilih pasca pemilihan yang masih diruang lingkup internal. Dimana tujuannya 

untuk membahas, mengkonsolidasikan permasalah-permasalah yang terjadi serta 

mencari bersama-sama solusi dari kendala-kendala yang dihadapi. Dari kegiatan 

sarasehan tersebut maka diperoleh hasil kualitatif yang berupa solusi-solusi dan 

kesepakatan yang telah disepakati antara paraelit politik. 

Agar konsep negara hukum dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana 

pendidikan politik bagi masyarakat, maka anggoata legislatif menjadi penhubung 

agar kesadaran hukum kesadaran masyarakat semakin menebal sehinggga dibutuhkan 

sarasehan politik sebagai wadah aspirasi untuk mampu menilai tindakan mana yang 

benar dan mana yang salah, mana yang adil dan mana yang tidak adil serta apa yang 
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merupakan kewajibannya sebagai anggota legislatif sebelum di tetapkannya. Tujuan 

dari sarasehan politik antar elit politik tentunya untuk meningkatkan solidaritas 

politik itu sendiri. Hal ini bagian dari komunikasi elit politik yang perlu dirawat 

dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menjalankan fungsi dan tgas 

masing-masing sebagai anggota legislatif yang mengayomi masyarakat sepenuhnya 

dengan seadil-adilnya. 

C. Komunikasi Elit Politik dengan Masyarakat di Kecamatan Bajeng 

1. Pra Pemilihan Calon Anggota Legislatif 2019 

a. Masa Pendaftaran Calon Legislatif 2019 

Komunikasi para elit politik dengan masyarakat pada awal pendaftaran calon 

legislatif 2019 terjalin dengan baik. Karena untuk membangun dukungan politik, para 

calon kandidat memang harus membangun relasi yang baik. Bukan hanya kepada 

para elit politik, tetapi terkhusus kepada masyarakat dalam pembangunan daerah 

dalam jangka waktu lima tahun kedepan. 

Pemilu legislatif menjadi momentum pertarungan nyata dalam serangkaian 

proses terjadwal yang menentukan masa depan Indonesia tiap lima tahunan. Bangsa 

Indonesia telah memilih dan menentukan suara melalui mekanisme langsung one man 

one vote untuk proses memilih wakil rakyat maupun pemimpin di daerah juga di 

nasional. Oleh karenanya, rakyat memegang kedaulatan sepenuhnya, dan melalui 

Pemilu rakyatlah berdaulat dan berkuasa untuk menentukan bakal pemimpin masa 

depan. Sebagaimana Kaharuddin, menjelaskan bahwa; 

Punna abbicara pemilihan pasti nia perbedaan. Cuma anjo kekuranganna 
rilekbaka pada saat menjelang pendaftaran caleg kan awalnya se’reji niasseng, 
se’reji nilangngere angkana ajji raniji bawang. Setelah berjalan waktu 
munculki calon beru yang alamatnya sama. Tentunya kecil besarnya pasti ada 
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konflik termasuk persaingan suara yang sangat ketat. Akhirnya masyarakat 
sudah terabaikan, yang diperhatikan semata-mata kepentingan masing-masing 
calon dalam mengumpulkan suara. Sampai pada akhirnya masyarakat sudah 
berkolompok-kelompok. Sampai pada akhirnya pemilihan itu terjadi, 
mobilisasi dukungan terhadap calon yang ada semakin ketat akhirnya tidak 
terjaga lagi kerukunan diantara masyarakat. Paling kasian pada saat pleno 
kecamatan. Yang kasian masyarakat sendiri. Kenapa seperti itu, karena yang 
kesana adalah masyarakat sendiri karna jam-jam istirahatnya, dsb. Malah 
anggappaji poeng masalah nampa batena bermasalah, teai anjo calegna na 
agang bermasalah tapi iyya tonji anjo sesama pendukungna. Kamma ajji rani 
rikamma kammaya anne kan mau tidak mau tetapki anjo ammeta ajji rani. 
Tapi secara organisasi partai, bung ari sebagai ketua partai. Jari manna poeng 
ajji rani ammempo tetap menghormati dan menghargai ketuanya. Para 
pendukungnaji assisala-sala sampaina kamma-kamma anne.

19
 

Pemilihan umum merupakan mekanisme terpenting untuk memfasilitasi 

kompetisi politik secara damai dan tertib dalam rangka menghasilkan pemerintahan 

yang memiliki legitimasi. Hal ini karena pemilu merupakan instrumen politik paling 

spesifik yang dapat dibentuk dan dimodifikasi untuk mencapai tujuan tersebut. 

dengan kata lain, Pemilu dapat direncanakan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan 

tertentu, sehingga dapat memberikan ganjaran (reward) bagi tipe tindakan-tindakan 

tertentu dan mengekang tindakan-tindakan lainnya.
20

  

b. Masa Kampanye Calon Legislatif  

Masa kampanye adalah suatu usaha, strategi yang dilakukan oleh calon 

kandidat yang akan bertarung untuk kemenangan dalam pemilu. Pada umumnya 

kampanye dilakukan dengan banyak cara baik itu dengan slogan, pembicaraan, 

barang cetakan, penyiaran barang rekaman berbentuk gambar atau suara dan simbil-

simbol. Masa kampanye ini sangat penting di perhatikan dan menetapkan strategi 
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yang matang dalam berperang. Sebagaimana  Zulkidar, salah satu pengawas 

pemilihan umum pada Pemilu Legislatif 2019 menjelaskan  bahwa; 

Kecamatan Bajeng merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten 
Gowa. Sebagai salah satu kecamatan yang menyelengarakan pemilihan 
Umum Tahun 2019, yang terdiri dari 14 desa/kelurahan dengan jumlah 
penduduk kurang lebih 70.252 jiwa (laki-laki 35.012 jiwa, perempuan 35.240 
jiwa. Penyelenggara Pemilu di Kecamatan Bajeng berjalan sesuai dengan 
peraturan Perundang-undangan yang berlaku meskipun ada beberapa kendala 
yang dihadapi. Namun sikap peserta pemilu yang kurang paham tentang 
undang-undang No 7 thn 2017, dan kurang mengindahkan segala bentuk 
perturan perundang-undangan itu, adalah merupakan faktor utama yang 
menjadi kendala dalam Pesta Demokrasi di daerah ini. Begitu juga dengan 
sikap masyarakat yang kurang peduli terhadap pentingnya Pemilu terhadap 
kemajuan dan kemakmuran suatu daerah sehingga apabila mereka melihat dan 
mengetahui  adanya sesuatu pelanggaran maka mereka membiarkannya dan 
tidak melaporkannya kepada Pengawas Pemilu. Ketidaktahuan dan ketidak 
ingintahuan masyarakat terhadap proses penyelenggara pemilu juga dapat 
mengakibatkan kurang efektifnya penyelenggaraan Pemilu.

21
 

Dengan demikian, pada masa kampanye ditemukan terjadi beberapa 

pelanggaran. Peserta pemilu dan masyarakat kurang mentaati aturan undang-undang 

No 7 Tahun 2017 sehingga praktek beli suara pada saat itu menjadi salah satu 

pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat yang bertarung. Hasilnya, sebagian 

masyarakat hanya akan memberikan aspirasinya bagi mereka yang mempunyai "uang 

atau barang". Praktek ini sekaligus mendidik masyarakat hidup pragmatis dan 

hedonis di masa pemilihan.  

Persaingan politik yang ada di Kecamatan Bajeng bukan hanya semata-mata 

mengedepankan visi dan misi para kandidat. Namun, pada konteks yang lain 

ditemukan kasus sesama tim pemenangan saling menjatuhkan kandidat masing-

masing lawan politik. Praktek politik negatif semacam ini berujung pada provokasi 
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masyarakat awam sebagai pendukung fanatik. Sehingga pasca pemilihan selesai, 

masih menyisahkan disharmoni di kalangan pendukung kandidat.  

Kasus politik yang saling menjatuhkan banyak dijumpai di kecamatan Bajeng. 
Detik-detik mendekati pemilihan legislatif, salah satu tim sukses dari partai 
Demokrat merekam dalam bentuk vidio pembagian paket bantuan makanan 
pokok dari partai Nasdem. Peristiwa ini sentak diketahui oleh tim sukses 
partai Nasdem sehingga memicu ketegangan antara dua belah pihak. Dengan 
suara yang lantang pihak Nasdem mengatakan "kapan kamu nekat 
melaporkan, maka salah satu dari kita yang akan masuk jeruji penjara."

22
  

Pemilu merupakan aktivitas yang berhubungan dengan kekuasaan. Setiap 

partai politik dan individu-individu yang menjadi kandidat berusaha untuk menang. 

Mereka akan mengoptimalkan seluruh sumber daya politik, termasuk kekuatan para 

pendukungnya. Serangan fajar dalam bentuk money politics sangat memungkinkan 

tercium oleh panwaslu atau tim kampanye pasangan calon lainnya. Tindakan bagi-

bagi uang, sembako, atau bagi-bagi materi lainnya adalah tindakan yang menyalahi 

aturan bagi pasangan calon yang melakukannya. Apalagi pelanggaran money politics 

adalah salah satu tindak pelanggaran berat dan memungkinkan mendapatkan sanksi 

berupa pembatalan pasangan calon. Selain itu pelanggar juga akan mendapatkan 

sanksi sosial, bahkan sanksi politik yang sulit diduga berapa besar kerugiannya 

karena sanksi ini berkaitanan dengan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat, 

khususnya kepada pasangan calon. Begitu sebaliknya, masyarakat yang menjanjikan 

kepada calon kandidat bahwa ia akan memilih kandidat asalkan kandidat tersebut 

memberikan imbalan berupa uang atau barang, dan pada akhirnya masyarakat 

tersebut akan pindah lagi ketika mendapatkan keuntungan yang lebih besar 
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merupakan perbuatan yang melanggar komitmen dan hilangnya kepercayaan bagi 

masyarakat. Sebagaimana Alimuddin sebagai salah satu kandidat partai Nasdem yang 

tidak terpilih pada saat Pemilihan Umum Legislatif 2019 yang tinggal di wilayah desa 

Pabbentengang menjelaskan bahwa; 

kesetiaan seseorang dalam hal berpolitik untuk sekarang tidak bisa saya ukur 
sejauh mana seseorang bisa dikatakan setia pada pilihannya. Karena, pada 
masa-masa kampanye ada beberapa pendukungku yang sudah menyatakan 
sikap akan setia dan sudah berjanji bahwa sanya dia akan memilih saya dan 
tidak akan memilih kandidat lain. Tentunya ada rasa kecewa, apalagi yang 
dianggap teman baik dan pada akhirnya menjadi lawan itu kan kita pasti 
kecewa berat, dan memang saya masih menyimpan rasa sakit karena dia 
sudah berkhianat bahkan sampai sekarang. Jari memang punna bicara politik 
tena kawan, ataupun lawan yang abadi, pasti akan terus berubah. Itu yang 
menjadi pelajaran berharga bagi saya.

23
 

Terkait komunikasi elit politik dengan masyarakat, menurut salah satu calon 

legislatif yang ditemui pada saat wawancara, komunikasinya dengan tim pemenangan 

pada saat masa kampanye sangat intens, namun pasca pemilu komunikasinya tidak 

terjalin dikarenakan kecewa dengan masyarakat yang menjadi tim pemenangannya 

yang awalnya menjanjikan untuk setia mendukung, pada akhirnya berkhianat.  

Kegiatan politik menurut Miriam Budiardjo, dalam pelaksanaannya, di 

samping segi-segi yang baik, juga mencakup segi-segi negatif. Hal ini disebabkan 

karena politik mencerminkan tabiat manusia, seperti nalurinya yang buruk. Perasaan 

manusia yang beraneka ragam sifatnya, sangat mendalam dan sering saling 

bertentangan, mencakup rasa cinta, benci, setia, bangga malu, dan marah.
24
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Komponen yang penting yang mesti disadari oleh seluruh pihak dalam 

penyelenggaraan pemilu adalah perlunya komunikasi politik. Pemilu pada dasarnya 

memang merupakan mekanisme politik dan merupakan wadah institusionalisasi 

konflik melalui mekanisme politik. Perbedaan aspirasi dan perbedaan politik 

seharusnya diselesaikan melalui kontestasi politik dengan mekanisme yang santun 

dan demokratis. Tentu saja untuk mewujudkan itu, dibutuhkan variabel komunikasi 

politik dilihat dari berbagai konflik salah satunya adalah munculnya communication 

gap di antara elit partai dengan konstituen mereka. 

Tensi politik dalam pemilu memanas seiring dengan munculnya rivalitas 

antara berbagai kekuatan politik yang bertarung dalam pemilu. Dalam konteks inilah, 

politik kerap kali didefenisikan sebagai who gets what and when. Sebuah upaya untuk 

mencapai kekuasaan, yang sejatinya memang menarik minat banyak orang. Atmosfir 

menjelang pemilu, hari pencoblosan, dan setelahnya selalu diwarnai dengan 

ketegangan, bahkan tak jarang muncul pertentangan. Media massa seperti televisi, 

koran, radio, dan media online turut memberi andil dalam naik atau turunnya tensi 

ketegangan dan konflik yang muncul saat pemilu.
25

 

Menurut ahli politik dari Amerika Serikat, David Easton dalam buku Efriza, 

Jerry Indrawan yang berjudul Komunikasi politik pemahaman secara teoritis dan 

empiris mengatakan bahwa kehidupan politik mencakup berbagai macam kegiatan 

yang dapat mempengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang, yang diterima untuk 

suatu masyarakat, dan yang memengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu. 
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Kita berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktivitas kita ada hubungannya 

dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk suatu masyarakat.
26

  

Dengan demikian, kampanye adalah aktivitas komunikasi yang bertujuan 

untuk memengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang di berikan. Oelhnya pada 

pemilihan umum tidak terlepas dari ekegiatan kampanye  karena kampanye adalah 

sebuah tindakan doktrin bertujuan untuk mendapatkan pencapaian dukungan. Usaha 

kampanye dapat dilakukan dengan perorangan ataupun kelompok orang yang 

terorginisir. Dalam konteks komunikasi politik, kampanye  untuk mobilisasi 

dukungan terhadap suatu hal atau seorang kandidat. 

2. Pasca Pemilihan Umum Legislatif 2019 

a. Reses  

Reses yang dimaksud adalah masa dimana para anggota legislatif akan 

menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing. Dengan 

pelaksanaan tugas anggota legislatif di dapil dalam rangka menjaring, menampung 

aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan dikenal dengan kunjungan 

kerja. Pelaksanaan reses juga bagian dari pengaplikasian komunikasi elit politik 

dengan masyarakat setempat untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. 

Berkomunikasi merupakan bagian dari hak asasi yang melekat pada diri 

manusia sejak lahir. Namun, hak-hak tersebut tidak dapat digunakan secara mutlak 

selama dapat menimbulkan kerugian terhadap hak-hak individu lain. Karena itu, 

setiap hak mempunyai dasar moral yang selalu berdampingan dengan tanggung jawab 
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yang berorientasi pada mandat bersama. Dalam kenyataan empiris, pengaturan 

terhadapat hak-hak berkomunikasi tidak dapat digeneralisasikan atau 

distandarisasikan ke dalam suatu sistem tertentu karena sangat bergantung pada 

sistem politik atau sistem kekuasaan (power system) tempat komunikasi politik itu 

diaktualisasikan. 
27

 

Manusia adalah aktor sosial yang menafsirkan lingkungan mereka dan 

mengarahkan mereka dengan cara yang bermakna bagi mereka. dalam proses ini, 

mereka menggunakan bahasa, label, dan rutinitas untuk pengelolaan kesan dan mode-

mode tindakan spesifik lain secara kultural. dengan begitu, mereka memberikan 

sumbangan pada pembentukan realitas. Manusia hidup dalam suatu dunia signifikansi 

simbolik, menafsirkan dan melibatkan diri dalam hubungan yang bermakna dalam 

dunia tersebut. Manusia adalah aktor yang mempunyai kemampuan untuk 

menafsirkan, mengubah, dan kadang-kadang menciptakan naskah yang mereka 

mainkan di atas panggung kehidupan. Sebagaimana Abd. Kadir Dg Rola, mengatakan 

bahwa; 

Ketika calon anggota legislatif ditetapkannya dan di telah di lantik maka tugas 
selanjutnya adalah reses yaitu pertemuan antara anggota legislatif yang 
terpilih dengan pendukungnya untuk menerima aspirasa masyarakat dimana 
berbagai keluhan sebagian pelru menjadi perhatian bagi kami untuk 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  

Dengan demikian, terjadinya disharmoni di antara masyarakat pasca 

Pemilihan Umum Legislatif 2019 yang ada di Kecamatan Bajeng terkhusus di desa 

pabbentengang, menurut Abd. Kadir dalam hal ini Kepala Desa terang terangan 

mendukung salah satu pasangan calon dengan menjanjikan jabatan yang ada di 
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wilayah pemerintahan desa Pabbentengang kepada masyarakat seperti akan diangkat 

sebagai Kepala Dusun, Imam Dusun, RT, RW dan sebagainya, ketika masyarakat ikut 

dengan pilihan mereka. Kasus-kasus yang demikian masih mewarnai perhelatan 

demokrasi di Bajeng. Hal ini, perlu tambahan aturan dalam setiap melakukan 

pemilihan umum, jika ada oknum-oknum yang membuat pelanggaran baik kepada elit 

politik yang berpengaruh maupun kepada konstituennya. 

Pengaruh pilkada seringkali berdampak pada hubungan dua lembaga 

Eksekutif dan Legislatif sehingga menjadi kendala dalam menjalankan pemerintahan 

khususnya di Kabupaten Gowa karena pada berjalanya pemerintahan pasca 

pemilu/pilkada seringkali pemerintahan menjadi terbelah. oleh karena itu sangat 

dibutuhkan komunikasi yang baik antara kedua lembaga tersebut supaya tercapai 

pemerintahan yang dapat menjalankan sesuai visi/misi demi kebaikan sebuah daerah 

tersebut. Hubungan antara  DPRD dan Kepala Daerah seyogyanya harmonis karena 

dua lembaga ini mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalankan roda 

pemerintahan daerah untuk lebih baik. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah setidaknya ada tiga hubungan yang tidak mungkin 

dapat dipisahkan antara eksekutif (Kepala Daerah) dengan legislatif (DPRD) yaitu :
28

  

1) Hubungan dalam konteks legislasi, bahwa setiap peraturan daerah harus 

mendapat bahasan dan persetujuan DPRD. 

2) Hubungan dalam konteks anggaran, semua urusan pembangunan, pemerintahan 
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harus didanai oleh APBD dan harus mendapatkan persetujuan oleh DPRD. 

3) Hubungan dalam pengawasan, DPRD berwenang dalam pengawasan terhadap 

Peraturan Daerah, peraturan dan keputusan Kepala Daerah. 

Besar kecilnya potensial konflik antara Kepala Daerah dengan DPRD 

tergantung pada dua hal, pertama; kemampuan Kepala Daerah dalam menjalin 

hubungan/komunikasi politik dengan DPRD, jika Kepala Daerah dapat melakukan 

komunikasi politik dengan baik dengan anggota DPRD maka potensi konflik dapat 

diredam, kedua; dukungan kursi yang dipunyai terutama parpol pendukung saat 

pencalonan, semakin besar dukungan parpol pengusung maka potensi konflik akan 

semakin kecil demikian sebaliknya jika parpol pendukung semakin kecil maka 

potensi konflik semakin besar.
29

 

Salah satu kemampuan dalam mempengaruhi khalayak menjadi bagian dari 

tujuan komunikasi yang dilakukan oleh para elit politik kepada masyarakatnya. 

Bahkan tidak sedikit masyarakat yang terpengaruh oleh pesan yang disampaikan oleh 

para elit politik itu yang dijadikan semangat untuk melakukan hal-hal yang diluar 

batas kewajaran. Dalam persoalan pilkada yang tidak kunjung usai sampai berdampak 

pada tataran masyarakat sehingga tidak lagi memandang siapa kawan dan siapa 

lawan. 

Pasca penentuan kandidat yang menjadi pemenang pada kontestasi politik 

seringkali melanjutkan tradisi yang menodai nilai-nilai hakikat politik. Pemenang 

dalam kontes pemilihan semestinya tidak terfokus terhadap anggota tim 
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pemenangnya saja. Namun seorang kandidat terpilih sudah menjadi figur pada daerah 

pemilihannya. Kasus seperti ini tidak dapat dielakkan lagi dan sering kali ditemukan 

pada kontes-kontes politik legislatif di Kecamatan Bajeng. Hal ini Kaharuddin dg 

sanre selaku tokoh masyarakat menjelaskan bahwa; 

Keadaan disharmoni yang terjadi di desa pabbentengang. Beliau mengatakan 
bahwa dia pernah menghadiri salah satu rapat koordinasi desa yang kebetulan 
pada saat itu dia bertanya tentang siapa kepala dusun di dusun dimana dia 
tinggal lantas pertanyaannya tidak dijawab pada saat itu. Tentunya saya 
merasa tidak dihargai dan akhirnya saya meninggalkan rapat pada saat itu. 
keaadan yang terjadi di desanya semenjak pemilihan kepala desa sampai pada 
pemilihan umum legislatif 2019. Disharmoni memang terjadi di masyarakat 
kecamatan bajeng khususnya di desa pabbentengang. Beliau juga mengatakan 
bahwa keadaan di masyarakat kita sekarang ini untuk kembali kepada keadaan 
yang harmomis, maka obatnya sangat susah ditemukan. Karena obatnya 
sendiri adalah kesadaran dalam menerima kenyataan dalam hal ini siapa pun 
yang menang maka itulah yang menjadi ketentuan dan tidak bisa lagi 
diganggu gugat. Sebaliknya, siapa saja yang kalah maka dia harus menerima 
kenyataan bahwa belum saatnya dia terpilih maka kita selaku masyarakat 
harus rela menerima semua yang telah diatur oleh Allah dan ditetapkan oleh 
KPU.

30
 

Selaku tokoh masyarakat, Kaharuddin merasa prihatin dengan masyarakat 

yang ada di wilayah Kecamatan Bajeng, terkhusus di desa Pabbentengang karena 

pasca Pemilihan Umum Legislatif 2019 masyarakat sudah tidak terintegrasi lagi dan 

berkelompok-kelompok. Menurutnya, salah satu penyebab komunikasi diantara 

masyarakat tidak terjalin, karena mobilisasi dukungan yang kuat terhadap tim 

pemenangan yang sampai saat ini masih mewarnai kehidupan di masyarakat desa 

Pabbentengang. Hal ini juga senada dengan Anwar Dg Ngopa, selaku Kepala Desa 

Pabbentengang, mengatakan bahwa; 

Perselisihan yang ada di wilayah Pabbentengang bukan atas kehendak saya. 
Namun, ada beberapa warga yang pernah saya temui dan menanyakan apa 
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masalahnya, mereka mengungkapkan beberapa warga yang berselisih ini 
sempat cekcok karna persoalan beda pilihan pada Pemilhan Umum Legislatif 
2019 yang lalu. Sampai sekarang, sulit untuk memediasi masyarakat yang 
berselisih karena saya selaku pemerintah setempat pernah mengundang 
masyarakat yang bersangkutan untuk menanyakan apa-apa yang menjadi 
permasalahan dari semua pihak, namun tidak ada masyarakat yang datang 
pada saat itu.

31
 

Komunikasi Politik seorang kepala daerah sangat dibutuhkan dalam Proses 

berjalannya pemerintahan yang baik, diperlukan kerjasama yang sinergi antara 

lembaga pemerintahan dan antara kepala daerah dan masyarakatnya. Namun, 

terkadang fakta yang terjadi di lapangan tidak semulus yang dibayangkan. Banyak 

batu sandungan yang menghampiri perjalanan para pejabat pemerintah untuk 

menegakkan pemerintahan yang baik. Dalam proses perencanaan pembangunan 

misalnya banyak sekali kepentingankepentingan yang melatarbelakanginya. 

Pemilu merupakan mekanisme politik yang di dalamnya menjadi arena 

pertarungan berbagai kelompok yang memiliki kepentingan. Pemerintah sebagai 

simbol pelayan masyarakat dan KPU sebagai simbol lembaga yang memiliki otoritas 

dalam penyelenggara pemilu memiliki citra yang paradoks dengan fungsinya saat 

pemilu berlangsung. Sehingga, dengan sendirinya menurunkan kredibilitas dari apa 

yang mereka simbolkan. Komunikasi politik semacam ini menjamin istilah Novel Ali 

dalam bukunya peradaban komunikasi politik, bisa menimbulkan pleonasm atau 

kemubadziran, baik dari sumber komunikator, maupun sasaran komunikan. 

Pleonasme memaksimalkan relasi antagonis dan meminimalkan sharing dalam 

pembentukan kebersamaan antara sumber dan sasaran. Pleonasme juga bisa 

mendorong mencuatnya heteronomi komunikasi, di mana masyarakat (bisa juga 
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pemerintah) kehilangan kemampuan untuk bertahan dari serangan informasi politik 

dan berada di bawah kekuasaan politik (the power of political communication) yang 

sarat konflik. Muncul kejenuhan, bahkan sudah sampai pada keengganan 

berkomunikasi (communication apprehension). Konsep keengganan komunikasi yang 

disebabkan oleh faktor keadaan tertentu. Jika hal ini terjadi, maka akan sulit 

menempuh sharing dan penyelesaian.
32

 

Disharmoni antarwarga sebelum perhelatan demokrasi terjadi di Desa 
Pabbentengang, salah satu desa yang terletak di kecamatan Bajeng. Peristiwa 
ini dipicu karena salah satu calon kontestan dari partai Demokrat datang 
berkunjung di rumah warga yang tidak lain tetangga rumah dengan calon 
legislatif partai Nasdem. Perselisihan mulai terjadi setelah kunjungan tersebut, 
dalam bentuk bahasa yang halus para pendukung caleg partai Nasdem 
melontarkan kata-kata "katte tena doe' ta". Bahasa yang sering dikeluarkan 
"Kita tidak ada uang ta kasihan" sehingga kadang dalam suatu perkumpulan 
masyarakat sekitar rumah, ketika pendukung caleg partai Demokrat tiba-tiba 
datang maka dengan respon yang spontan pendukung dari partai Nasdem 
meninggalkan perkumpulan tersebut gara-gara datangnya orang yang 
dianggap lawan politik.

33
  

Fenomena money politic bisa juga menjadi salah satu penyebab konflik, 

utamanya pada parpol yg “kering”, yang mengandalkan pada loyalitas anggota akan 

merasa “tersinggung” dengan adanya tokoh dari parpol lain yang lebih “kaya” 

mampu membeli suara dari pendukung/ massa  sehingga masyarakat akan lebih 

memilih kepada siapa yang memberikan dengan barang atau uang. Fanatisme yang 

berlebihan dari kedua belah pihak dalam mendukung calegnya justru melahirkan 

disharmonisasi. Sehingga tujuan dari praktek politik untuk kemaslahatan masyarakat 

luas ikut terabaikan. Hal ini perlu adanya sosiolisasi di setiap daerah sebelum 

                                                      
32

Gun Gun Heryanto, Media Komunikasi Politik Relasi Kuasa Media di Panggung Politik), h. 

148. 

 
33

Ani (27 tahun), Salah Satu Pendukung Caleg Yang Tidak Mendapat Perlakuan Baik Dari 

Caleg Lain, Wawancara, Kec. Bajeng Kab. Gowa, 7 Maret 2020. 



103 

diadakannya pemilihan umum setempat, untuk mencegah sesuatu hal yang tidak 

diinginkan demi menjaga stabilitas dalam suatu daerah.  

Pasca pemilihan umum, pendukung dari partai Demokrat datang berkunjung 

ke rumah caleg yang tidak lain tetangganya sendiri dalam rangka rekonsiliasi 

terhadap kerenggangan ikatan kekeluargaan. Berharap diterima dengan baik niat islah 

tersebut, tetapi malah mendapat perlakkuan yang tidak beradab. Caleg Nasdem yang 

masih membawa kekecewaan kepada lawan politik menutup rumah bahkan dengan 

suara pintu yang sangat keras.
34

 Hal ini yang masih menyisakan disharmoni 

antarwarga hingga pemilihan telah lama selesai. 

Memandang politik dan menerima politik itu kan berbeda-beda. Ada juga 
yang hanya menerima politik dengan akalnya na punna lewat akkalana setelah 
itu na acuhkanmi. Napunna disamping napikkiri napariati, lebba napariati 
seakan-akan nia mentong anjo anunna angkana tea mentongi anjo 
namunculkan anjo arenga kan nia mesti kamma anjo. Nia mentong tau kodi 
mentongi nyawana punna anjo tapi karena teai katte kuasa akhirnya pila 
nicallai iya anjo nai. Itulah yang lebih parah karena seakan akan eroki na 
onjokang tawwa. Sebagai tokoh masyarakat memasuki semua kelompok yang 
ada. Ada yang menerima dengan baik, dan ada yang tidak dan memang 
terbaca karena dia berkelompok-kelompok akhirnya susah untuk kembali 
seperti semula.

35
 

Konflik yang terjadi masyarakat kecamatan bajeng khususnya di desa 

Pabbentengang disebabkan karena ikatan emosional yang terjalin kuat. ikatan sosial 

yang kuat dalam keluarga, komunitas, kelompok, etnis, dan lainnya ditransfer 

menjadi yang bersifat emosional sehingga ketika ikatan yang kuat ini dimanfaatkan 

untuk memobilisasi massa menjadi militan. Selanjutnya konflik internal pada partai 
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politik jika tidak segera diselesaikan di intern partai tersebut maka akan memberikan 

pengaruh yang besar pada terjadinya konflik yang berujung kekerasan yang dilakukan 

oleh para pendukung dari masing-masing calon. 

Perlunya para pemimpin parpol melihat sebuah perilaku dari anggotanya yang 

fanatis pada parpol disikapi dengan mengarahkan pada keinginan untuk bekerjasama 

dengan parpol, bukan malah memprovokasi untuk berkonflik. Karena pemimpin 

parpol sangat menentukan massa di level grass root ini akan diarahkan kemana. 

Adanya tanggung jawab sosial bahwa pemilu ini akan menjadikan sarana menuju 

bangsa yang lebih baik akan menjadi sebuah ungkapan sejuk untuk tidak melakukan 

tindakan negatif. Sebagaimana Zulfikar mengatakan bahwa; 

Situasi politik yg terjadi khususnya di desa kita tentu sangat ketat dan sangat 
rawan menimbulkan gesekan apalagi didesa kita ada beberapa calon yg 
bertarung dan kita ketahui semua calon ini masing2 memiliki basis-basis yg 
kuat ataupun mempunyai pengaruh2 yg bisa menarik masyarakat untuk 
mendukungnya. Olehnya itu tentunya masing2 calon harus memperlihatkan 
kedewasaan dalam berpolitik untuk bisa menarik simpati masyarakat agar 
tidak terjadi gesekan baik antara calon maupun para pendukung. Memang 
sering terjadi yg namanya disharmoni dalam politik baik itu pemilihan 
presiden legislatif bupati gubernur bahkan pilkades karena semua masing2 
punya calon tersendiri. Disharmoni dalam pemilu ini ibaratkan sayur tanpa 
garam akan tetapi disharmoni dalam suatu pemilihan  jgnlah terlalu dibawa 
sampai berlarut-larut pasca pemilu, sebaiknya kita kembali bersatu. Salah satu 
penyebab terjadinya disharmoni di antara masyarakat itu karena beda 
dukungan atau beda pilihan apalagi kita di desa ada rata-rata keluarga jd 
sangat gampang terjdi disharmoni.

36
 

Konflik tentu saja akan selalu ada dan melekat dalam setiap penyelenggaraan 

pemilu. Oleh karena itu, tidak mungkin ditiadakan, melainkan harus dikelola 

sehingga tidak menjadi liar dan meluluhlantakkan berbagai bangunan cita-cita ideal 
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Zulfikar, (29 Tahun), Salah Satu Tokoh Pemuda yang tinggal di wilayah Kecamatan Bajeng, 
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dari hakikat pemilu itu sendiri. Karena pengharapan rakyat pada penyelenggaraan 

pemilu adalah adanya perubahan ke arah yang lebih baik.  

Konflik antar parpol tidaklah sama dengan konflik antar individu, pada 

penanganan konflik antar parpol tetunya lebih banyak mengedepankan pada 

penyelesaian politis daripada penyelesaian secara individual. Ada beberapa 

kemungkinan yang bisa menjadi dasar resolusi konflik tsb, antara lain yang 

dikemukakan oleh David Myers dalam bukunya exploring social psychology, 

yakni:
37

 

1. Regulation : perlu ada sebuah tatanan cara bermain yang adil bagi kelompok 

parpol tersebut. Selain itu ketegasan terhadap pelanggaran oleh parpol 

manapun akan mengurangi terjadinya konflik. Oleh karena itu perangkat 

hukum yang digunakan harus independen dan tidak berorientasi pada parpol 

yang sekarang berkuasa. Pada saat sebuah pelanggaran dibiarkan atau tidak 

ada penyelesaian yang tegas (probability of resolution discontent), maka 

konflik akan semakin besar. 

2. Small is beautiful: Dalam kelompok yang kecil masing-masing anggota 

kelompok lebih responsible, effective dan identified with group success. 

Selain itu akan semakin meningkatkan pula kerjasama di antara mereka. Oleh 

karena itu pemampatan jumlah peserta pemilu diharpkan juga tidak 

menimbulkan “rasa lebih” dari para anggotanya, sehingga membuat mereka 
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merasa memiliki peluang yang sama, walaupun secara realitas tidaklah 

demikian. 

3. Communication : Komunikasi merupakan kesempatan untuk saling bertukar 

informasi dan perasaan. Jadi hilangnya atau terhambatanya komunikasi akan 

menumbuhkan mistrust di antara kelompok tsb. Padahal rasa percaya satu 

dengan yang lain menjadi sebuah dasar munculnya interaksi yang 

berkelanjutan. Selain itu komunikasi akan memudahkan terjadinya agreement 

dari masing-masing pihak yang saling berkonflik. Komunikasi dalam pemilu 

sebenarnya sudah banyak difasilitasi oleh Muspida dengan pembentukan 

Forum Komunikasi Antar Parpol, namun demikian ada beberapa parpol yang 

merasa bahwa pengaruh parpol besar masih sangat dominan mewarnai 

keputusan Forkom tsb. 

4. Changing the Payoffs : Pembalikan manfaat akan sebuah kejadian akan sangat 

penting untuk mengurangi konflik, utamanya memberikan rewards adanya 

kerjasama dan punishment dari adanya eksploitasi yang mengarah kepada 

konflik. Banyak sekali persoalan yang terjadi di parpol yang kemudian 

mendapatkan “angin” untuk tidak diselesaikan secara tuntas, utamanya pada 

parpol besar yang masih mengandalkan kekuatan bargaining politiknya. 

5. Appeals to Altruistic Norms : Perlunya para pemimpin parpol melihat sebuah 

perilaku dari anggotanya yang fanatis pada parpol disikapi dengan 

mengarahkan pada keinginan untuk bekerjasama dengan parpol, bukan malah 

memprovokasi untuk berkonflik. Karena pemimpin parpol sangat menentukan 

massa di level grass root ini akan diarahkan kemana. Adanya tanggung jawab 
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social bahwa pemilu ini akan menjadikan sarana menuju bangsa yang lebih 

baik akan menjadi sebuah ungkapan sejuk untuk tidak melakukan tindakan 

negatif.  

Pengatasan konflik tersebut tidak akan efektif tanpa membuat perubahan akan 

system itu sendiri. Perubahan system bisa dilakukan oleh anggota legislatif dan 

eksekutif yang kita pilih. Pilihan salah akan mengarahkan pada kondisi system yang 

“mandek” dan tidak akan mendekatkan Indonesia Baru yang dicita-citakan dalam 

reformasi.  

Berkomunikasi dan berbahasa dengan baik, mampu menjaga harkat dan 

martabat dirinya dengan menghormati orang lain. Berbahasa baik dan benar akan 

menghindari rasa benci, curiga, dan prasangka buruk. Dengan demikian, hubungan 

antarmanusia akan terjalin secara harmonis. Namun, sering kali harapan tersebut 

masih jauh karena kesediaan menerima orang lain seperti adanya empati, menghargai 

keberhasilan orang lain dengan ikhlas, dan menaruh rasa simpati terhadap penderitaan 

orang lain masih sangat sulit dilaksanakan.  

Keberadaan manusia bersama dengan sesamanya merupakan kenyataan yang 

tidak dapat disangkal. Manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, karena manusia 

pada dasarnya adalah makhluk sosial. suatu masyarakat akan berada dalam 

ketertiban, ketentraman, dan kenyamanan bila berhasil membagun harmoni sosial. 

Begitu sebaliknya, suatu masyarakat dikatakan tidak harmonis ketika masyarakat 

merasa adanya ketidaktertiban, ketidaktentraman serta ketidaknyamanan dalam hidup 

bermasyarakat. Banyak hal yang berkaitan dengan disharmoni sosial, baik dari aspek 

ideologi, politik, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan. s 
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Menurut Miriam Budiardjo, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari 

tentang perpolitikan.
38

 Politik juga bermacam-macam kegiatannya dalam suatu sistem 

politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan 

melaksanakan tujuan-tujuan itu. Politik kemudian diartikan sebagai usaha-usaha 

untuk mencapai kehidupan yang baik. Orang yunani seperti Plato dan Aristoteles 

menyebutkan sebagai en dam onia atau the good life (kehidupan yang baik).
39

 

b. Safari Ramadhan  

Safari Ramadhan adalah bagaimana dapat mempererat hubungan kita. 

Masyarakat dan pemerintah tentu tidak dapat dipisahkan karena keberhasilan dan 

kesuksesan yang di raih pemerintah saat ini tidak terlepas dari kekompakan dan 

kebersamaan sebagaimana orang Gowa memegang bahwa kearifan loka; walasuji 

atau biasa disebut baine burakne appasulapa. Hal ini juga dapat diartikan sebagai 

wujud dari komunikasi elit politik dengan masyarakat secara langsung. 

Dalam pelaksanaan safari ramadhan juga kegiatan kerohanian pemerintahan 

daerah kabupaten Gowa menjadi agenda rutin setiap tahunnya tujuannya untuk 

bersilaturahmi serta menyampaikan informasi terkait penyelenggaran pembangunan 

bagi masyarakat disegala bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Selain itu, dalam momentum ini dapat dijadikan sebagai wadah untuk menyerap 

aspirasi dan permasalah yangs edang berkembang di tengah masyarakat, agar dapat 

dicarikan solusinya secara bersama-sama. 
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Terealisasnya penyelenggaran pembangunan merupakan salah satu dari tujuan 

pembangunan daerah. Maka dari itu, pelru menjaga hubungan yang harmonis dan 

meningkatkan tali silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana 

Kaharuddin selaku tokoh masyarakat menjelaskan bahwa; 

Kami sebagai masyarakat setempat turut mengapresiasi atas dukungan 
kepemerintahan Kabupaten Gowa terkhusus Kecamatan Bajeng karena  dalam 
setiap tahun meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu yaitu dengan safari 
ramadhan serta mendengar aspirasi masyarakat secara langsung.

40
 

Dengan demikian, safari ramadhan dapat dijadikan sarana serap aspirasi 

dengan mengharapkan untuk kebaikan bersama apalagi dengan momentum di bulan 

suci ramadhan yang penuh berkah. Safari ramadhan merupakan perjalanan untuk 

berdialog, berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan masyarakat yang mungkin 

selama ini belum menyampaikan aspirasi dan harapannya pada pemerintah. Dalam 

teori ilmu dakwah berdialog pada bulan ramadhan tentu mendapatkan ketenangan 

jiwa yang nyaman sehingga ketika ada keluhan dapat disampaikan di majelis yang 

dihadiri para anggota legislatif atau pemerintah setempat sebagai tugas kunjungan 

kerja sekaligus mempererat silaturahmi antara masyarakat dan pemerintah. 

Safari ramadhan wahana membangun komunikasi termasuk komunikasi elit 

politik pada masyarakat. Sebagaimana H. Abdul Salam Dg. Rani  menjelaskan 

bahwa; 

 

Safari ramadhan yang dilakukan oleh pemerintah legislatif yang diadakan setiap 
tahunnya amat berfaedah untuk pemerintahan daerah. lewat mekanisme ini 
safari ramadhan sebagai sarana menjalin komunikasi dengan baik tentu 

                                                      
40

Kaharuddin Dg Sanre (45 Tahun), Salah Satu Tokoh Masyarakat yang tinggal di wilayah 

Kecamatan Bajeng, Wawancara, Kec. Bajeng Kab. Gowa, 13 November 2021.  



110 

 

harapannya untuk meretas persoalan-persoalan yang dihadapi.
41

 

Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa, kegiatan safari ramadhan menjadi 

media sosialisasi program pembangunan pemerintah Kecamatan Bajeng Kabupaten 

Gowa kepada masyarakat secara langsung dan disampaikan dengan lisan. Selanjutnya 

adalah untuk menerima saran dan masukan dari masyarakat, serta mendengar isu 

permasalahan di tengah masyarakat untuk di carikan solusinya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam tesis ini maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulkan sebagai berikut 

1. Komunikasi antarelit politik yang ada di Kecamatan Bajeng dilihat dari 

proses penyelenggaraan pemilu legisllatif 2019, terjadi gesekan baik pada 

tataran calon legislatif dari partai demokrat, maupun pada tataran kepala 

daerah dengan anggota DPRD yang terpilih. Perubahan ini dikarenakan pesta 

pilkada yang belum sepenuhnya usai hingga berdampak pada Tahapan 

Pemilu Legislatif 2019, sehingga komunikasi yang dulunya terjalin baik, 

sekarang menjadi renggang dan tidak lagi menjadi ciri khas yang ada di 

Kecamatan Bajeng yakni persatuan (abbulo si batang). Hal ini dilihat dari 

beberapa tahapan dalam proses penyelenggaraan dalam pemilu di antaranya, 

pada masa pendaftaran calon legislatif 2019, masa kampanye calon legislatif 

dan pasca pemilihan umum legislatif 2019. 

2. Komunikasi elit politik dengan masyarakat pasca Pemilihan Umum Legislatif 

2019 di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, yang dilakukan oleh caleg 

terpilih yang ada di wilayah Kecamatan Bajeng dengan maksud untuk 

menampung aspirasi masyarakat diantaranya; mengadakan reses, melakukan 

kunjungan kerja di Kecamatan serta melakukan safari ramadhan.  

B. Implikasi 

1. Antara elit politik dengan pemerintah setempat harus ada komunikasi internal 

sehingga terjalin demokratisasi antara calon yang diusung karena telah 

mewakili aspirasi umum warga partai. Begitupun antara partai politik dengan 
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masyarakat, harus ada sosialisasi terlebih dahulu, sehingga masyarakat tidak 

kecewa dengan hasil keputusan anggota partai yang menjadi kandidat pada 

pemilu yang akan datang. 

2. Untuk  masyarakat wilayah Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, agar tetap 

menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan sebagai benteng yang 

kokoh, nipakaniaki siri’ na pacceta mange riparangta rupa tau. Selanjutnya, 

Untuk para pemerintah desa, tokoh agama khususnya di Kecamatan Bajeng, 

diharapakan dapat menjadi penengah bagi masalah yang sedang terjadi di 

wilayah kecamatan bajeng, khususnya di desa pabbentengang. Penelitian ini 

hanya dilakukan di Kecamatan Bajeng kabupaten Gowa, sehingga tidak dapat 

digeneralisasi untuk seluruh masyarakat umum. 
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melanjutkan studi dengan mengambil jurusan Konsentrasi Dakwah dan Komunikas di 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.  

Wirdha Rahmadani memulai pendidikannya di SDN Sugitangnga 1 pada 

tahun 2001. Tamat SD pada tahun 2006, melanjutkan Madrasah Tsanawiyah di 

Pondok Pesantren Assalam Timbuseng Kab. Takalar pada tahun 2007. Tamat pada 

tahun 2009, kemudian melanjutkan dengan sekolah yang sama yakni di Madrasah 

Aliyah di Pondok Pesantren Assalam Timbuseng pada tahun 2010 dan tamat pada 

tahun 2012. Sesudah itu Wirdha Rahmadani melanjutkan pendidikannya di 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Jurusan Manajemen Dakwah 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kemudian melanjutkan pendidikannya di 

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Program Pascasarjana Studi 

Dirasah Islamiyah Konsentrasi Dakwah dan Komunikasi tahun 2019 sampai 

sekarang. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


