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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ز

 Za Z Zet ش

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbaik„ ع

 Gain G Eg ؽ

 Fa F Ef ف



 

x 

 

 Qaf Q Qi ق

 kaf  K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 nun  N En ى

ّ Wawu W We 

ٍ ha  H Ha 

 Hamzah ‟ Apostrof أ

 ya‟ Y Ye ي

 

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. 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. Vokaltunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

               Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

  َ  Fathah A A 

  َ  Kasrah I I 

  َ  Dammah U U 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

, ا / ي ََ  fathah dan alif 

atau ya 

A a dan garis di 

atas 

َِ ي  kasrah dan ya I i dan garis di 

atas 

ّ َُ  dammah dan wau U u dan garis di 

atas 

4. Ta Marbutah 

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

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkanta marbutah yang mati atau mendapat harkat 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 transliterasinya dengan [h]. 

 

 

 

            Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ََ ي  fathah dan ya Ai a dan i 

ّ ََ  

 

 fathah dan wau 

 

Au 

 

a dan u 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruff يbertasydid akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah( ِي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 

(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

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. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-

Qur‟an), sunnah, khususdanumum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian 

dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
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9. Lafaz al-Jalalah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (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). 
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ABSTRAK 

Nama  : Muhammad Ikhsan Mahendra 

Nim  : 30600116006 

Judul  : Legasi dan Jejaring Kuasa Alm. K. H. Muhammad Tahir 

(Imam Lapeo) Pada Kontestasi Pemilu Di Dapil Tiga Polewali 

Mandar. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui Legasi dan Jejaring 

Kuasa Alm. K. H. Muhammad Tahir (Imam Lapeo) pada Kontestasi Pemilu di 

Dapil Tiga Polewali Mandar, 2) Mengetahui dampak Legasi dan Jejaring Kuasa 

Alm. K. H. Muhammmad Tahir (Imam Lapeo) pada Kontestasi Pemilu di Dapil 

Tiga Polewali Mandar. 

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis 

peneliltian lapangan (Field Research) dengan metode deskriptif kualitatif yang 

bertujuan untuk merepresentasikan fenomena yang ada melalui pengamatan 

langsung maupun tidak langsung oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan 

sumber data primer dan sekunder dengan menggambarkan fakta yang diperoleh 

yang diperkuat dengan literature-literatur yang sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan. 

Setelah melakukan peneliltian dan menemukan data yang diperlukan, 

maka diperoleh hasil tentang: 1) Imam Lapeo memiliki legasi dan jejaring kuasa 

yang begitu besar di kalanga masyarakat Polewali Mandar. haltersebut disebabkan 

oleh metode dakwah yang dia gunakan sangat melekat dalam kahidupan 

masyarakat lokal dengan menggunakan beberapa metode dakwah yang dilakukan 

oleh Imam Lapeo seperti: a) Metode pendekatan social sehingga masyarakat dapat 

dengan mudah diarahkan untuk mencari ridho Allah Swt. b) Metode pendekatan 

Psikologis, dengan memahami situasi psikologis seseorang, Imam Lapeo dapat 

menyampaikan pesan dakwahnya dengan cara yang lebih relevan secara personal. 

b) Pendekatan budaya, Imam Lapeo banyak meninggalkan tradisi, budaya, dan 

kesenian yang beliau balut dengan nilai-nilai Islam.. Ketiga metode tersebutlah 

yang menjadi sebab sangat besarnya pengnaruh nama seorang K. H. Muhammad 

Tahir yang dikenal sebagai Imam Lapeo yang peninggalan tradisi dan dakwah 

yang dia wariskan begitu sakral dihati masyarakat Polewali Mandar. 2) Beberapa 

fakta di lapangan yang menjelaskan dampak dari besarnya pengaruh legasi dan 

Jejaring Kuasa dari Imam Lapeo pada saat Pemilihan Legislatif di Kabupaten 

Polewali Mandar diantanya: a) Penggunaan Nama Imam Lapeo Untuk Kampanye, 

b) Potensi Perpecahan dan kecurigaan politisasi agama, c) Efek terhadap hasil 

Pemilihan Legislatif, d) Potensi pelanggaran hokum.  

Penulis berharap bahwa implikasi dari penelitian ini menjadi sumber 

informasi dan pengetahuan tentang bagaimana dampak dari Legasi dan Jejaring 

Kuasa seorang tokoh agama di masyarakat, juga penelitian ini dapat dijadikan 

bahan refleksi untuk pembaca dan terkhusus bagi penulis sendiri sehingga dapat 

menjadi lebih dewasa dalam berpolitik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemilihan umum merupakan konsensus politik nasional yang menjadi alat 

penting bagi penyelenggaraan pemerintahan setelah diberlakukannya otonomi 

daerah di Indonesia. Pemilu adalah kegiatan demokrasi yang dimana setiap 

individu berhak menentukan dan memilih calon anggota parlemen atau cabang 

eksekutif. Pemilihan umum juga dianggap sebagai hal yang sesuai dalam proses 

pemilihan pejabat pemerintah. Apalagi, pemilihan parlemen merupakan bagian 

yang tak terpisahkan dan barometer kehidupan dari proses kerja demokrasi di 

Indonesia, termasuk di Kabupaten Polewali Mandar.  

 Dalam sejarah demokrasi Indonesia melalui otonomi daerah pasca Orde 

Baru, kebijakan desentralisasi tersebut dapat menimbulkan Kekhawatiran 

mengenai fragmentasi pada wilayah masyarakat politik akibat adanya kriteria 

lokal. Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena hampir seluruh wilayah Indonesia 

dicirikan oleh struktur sosial yang majemuk dari masyarakat lokal dan mampu 

membangkitkan rasa kebersamaan dalam bidang perpolitikan. Perasaan lokal yang 

sangat kuat dapat menyebabkan konflik primordial. Pada dasarnya, konflik ini 

akan menyebabkan deskriminasi secara tidak langsung kepada golongan tua yang 

dalam hal ini jumlahnya lebih sedikit. Konflik ini dapat mendorong terjadinya 

sikap etnosentrisme atau sikap kedaerahan yang berlebihan.  

Kajian politik identitas yang ada di Indonesia mendapat perhatian khusus 

di era Orde Baru. Saat ini, Perdebatan yang terjadi cenderung berfokus pada ranah 
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ideologi, etnisitas, agama, dan kepentingan dari elit lokal. Politik identitas 

terkadang ditandai dengan adanya pemekaran wilayah atau daerah. Pembangunan 

daerah dan pemerataan menjadi pusat permasalahan yang masih dijadikan bahan 

pembicaraan dalam ranah politik, tetapi sebenarnya itu semua tentang tujuan dari 

masalah yang sulit untuk dijelaskan dan ditemukan jalan keluarnya.
1
 

Kebangkitan politik identitas di Indonesia tidak hanya dilandasi oleh 

perubahan politik kebangsaan yang pada awalnya terfokus pada pemerintahan era 

Orde Baru, Hal ini menyebabkan munculnya otonomi daerah dan berkembangnya 

politik identitas secara pesat dihampir seluruh daerah di Indonesia. Sri Astuti 

Bukhari mengatakan bahwa, demokrasi dan otonomi merupakan paduan penting 

yang membentuk sistem perpolitikan di Indonesia. gaung perubahan dari 

kebijakan otonomi daerah bahkan sampai ke pelosok tanah air, termasuk provinsi 

Sulawesi Barat. 

Dalam kancah politik, isu identitas keagamaan disuarakan oleh pemuka 

agama atau individu yang memiliki kedekatan dengan pemuka agama. 

Kecendrungan ini sering dilakukan oleh elit lokal dalam mencapai atau 

mempertahankan dominasi politiknya. Terkait isu tersebut, Eindhoven 

menegaskan bahwa terjadinya reformasi mengakibatkan elite lokal 

mengkonsolidasikan kekuatan identitasnya. Salah satu caranya dengan memasuki 

wilayah keagamaan, yang dalam hal ini memiliki pengaruh besar terhadap 

perilaku masyarakat termasuk dalam persoalan tinggi atau rendahnya pastisipasi 

politik masayarakat dalam pemilihan umum. 

                                                           
1
Kamaruddin Salim, Politik Identitas di Maluku Utara, Jurnal Kajian Politik Dan 

Masalah Pembangunan (2015) h, 2. 
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Dari sudut pandang Islam dijelaskan bahwa seorang penguasa atau 

pemimpin harus memiliki sikap dan sifat yang adil dalam menjalankan tugas dan 

kuasanya dalam mengatur wilayah, negara dan mensejahterakan rakyat. Oleh 

karena itu, dianjurkan agar setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat untuk 

kepentingan bersama harus berpedoman pada tindakan yang bijaksana untuk 

mencapai keadilan bagi semua orang. 

Luasnya potensi kekuatan agama di tingkat lokal dapat dipengaruhi oleh 

kepentingan politik pribadi. Dalam hal ini, urusan agama di luar kepentingannya 

dipandang lebih bersifat oportunistik. Oleh karena itu, tujuan utama dari 

propaganda elit adalah untuk mendapatkan dukungan massa agar isu-isu agama 

ditangani secara besar-besaran. Salah satu persoalan yang diangkat dari 

intensifikasi persoalan agama adalah kehadiran para calon pejabat eksekutif atau 

legislatif yang menggunakan nama besar seorang ulama sebagai kekuatan untuk 

meraup massa dalam pemilihan. Hal ini kerap kali dilakukan oleh mereka yang 

memiliki kedekatan secara emosional dengan tokoh agama di masyarakat, namun 

dalam kenyataannya banyak orang yang memanfaatkan nama suatu tokoh agama 

untuk meningkatkan pengaruh walaupun dia sendiri tidak memiliki hubungan 

apapun dengan tokoh tersebut.  

Akibatnya, masyarakat menganggap bahwa calon pemimpin yang datang 

kepada mereka dengan menggandeng nama seorang tokoh agama yang memiliki 

pengaruh besar di lingkungan masyarakat tersebut memiliki karakter yang tidak 

akan jauh berbeda dengan tokoh agama yang digandengnya. Khususnya 

dimasyarakat pedesaan yang lingkungannya sangat religius masyarakatnya akan 
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merasa berat hati untuk tidak memilih kandidat yang menggandeng nama besar 

seorang tokoh agama seperti ulama yang masyarakat jadikan panutan. Peristiwa 

seperti ini terjadi kabupaten Polewali Mandar yang dalam beberapa kontestasi 

Pemilihan legislatif belakangan ini tidak sedikit calon anggota legislatif yang 

menggunaka nama besar seorang tokoh ulama sebagai bahan kampanyenya seperti 

Almarhum K.H. Muhammad Tahir yang dikenal di masyarakat Polewali Mandar 

sebagai Imam Lapeo. Imam Lapeo memiliki pengaruh yang besar dikalangan 

masyarakat tidak hanya di Polewali Mandar Sendiri, bahkan untuk skala 

masyarakat di Sulawesi namanya hampir dikenal luas, khususnya yang beragama 

islam. 

Salah satu dari tokoh yang dikagumi dan diyakini oleh masyarakat Mandar 

sebagai da‟i atau penganjur agama Islam di Mandar ialah Imam Lapeo. 

Penyebutan Imam Lapeo adalah gelar yang melekat yang dialamatkan kepada KH. 

Muhammad Thahir. Dalam Disertasi Mukhlis Latif, menulis bahwa kiprah Imam 

Lapeo tak lekang oleh waktu. Sepeninggalnya, jasa dan karismanya masih tetap 

mengemuka ditandai dengan masih ramainya dikunjungi beberapa peninggalan 

dan jejak dakwahnya, di antaranya masjid dan rumah kediaman yang hingga kini 

masih dipadati peziarah guna dalam rangka menggapai keberkahan (tabarruk).
2
 

Lebih jauh dijelaskan bahwa, akses yang menjadi pintu masuk 

keberlanjutan kiprah dan pengabdian Imam Lapeo berada pada ranah tasawuf, di 

mana ikatan dan loyalitas mursyid dan murid sangat terjaga, sehingga masyarakat 

Mandar masih mempersepsikan Imam Lapeo sebagai tokoh agama yang sarat 

                                                           
2
 A‟mal Jadid, “Dakwah Tasawuf Imam Lapeo”  Tesis, Program Pasca Sarjana, 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2018. h. 8  
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dengan karamah. Di awal pembahasan diungkap secara singkat mengenai inti dari 

aspek mistisisme dalam Islam adalah adanya kesadaran hubungan komunikasi 

manusia dengan Tuhan. Hubungan kedekatan dan hubungan penghambaan sufi 

pada khalikNya akan melahirkan perspektif dan pemahaman yang berbeda-beda 

antara sufi yang satu dengan sufi lainnya.  

Keakraban dan kedekatan ini mengalami elaborasi sehingga melahirkan 

dua kelompok besar. Dasar inilah yang kemudian akan ditelusuri lebih jauh 

mengenai Imam Lapeo dalam melihat warna yang mempengaruhi corak dakwah 

dan pemikiran serta ajaran yang dikembangkan dalam masyarakat Mandar. 

Kelompok pertama mendasarkan pengalaman kesufiannya dengan pemahaman 

yang sederhana dan dapat dipahami oleh manusia pada tataran awam, dan pada 

sisi lain akan melahirkan pemahaman yang kompleks dan mendalam, dengan 

bahasa-bahasa simbolik-filosofis.
3
  

Pada pemahaman yang pertama melahirkan tasawuf Sunni, yang tokoh-

tokohnya seperti; al-Junaid, al-Qusyairi, al-Ghazali. Sedangkan pemahaman yang 

kedua menjadi tasawuf falsafi, yang tokoh-tokohnya antara lain Abu Yazid al-

Bustami, al-Hallaj, Ibn Arabi, dan al-Jili.
4
 

Masyarakat banyak mengambil manfaat darinya, baik dalam hal ilmu, 

nasihat, hingga doa-doa baik darinya. Pada saat beliau tidak lagi mampu banyak 

bergerak dan melakukan perjalanan, orang-orang disekitar yang akan datang 

kerumahnya untuk belajar, meminta doa dan berkah agar urusannya dilancarkan 

                                                           
3
 A‟mal Ja did, “Dakwah Tasawuf Imam Lapeo” Tesis, Program Pasca Sarjana, 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2018. h. 8 
4
 M. Solihin, Sejarah dan Pemikiran Tasawuf di Indonesia (Jakarta: Pustaka setia, 2001), 

h. 15-16 
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hingga meminta pertolongan atas segala masalah hidup yang rumit. Hal seperti ini 

kemudian sudah menjadi tradisi, kebiasaan dan masih terjadi hingga sampai saat 

ini dan masih sangat melekat pada kepercayaan masyarakat Mandar khususnya 

bahkan sampai pada luar tanah Mandar pada umumnya sampai setelah beliau 

meninggal dunia, bisa dilihat dari rumahnya yang biasa disebut Boyang Kayyang, 

anak-anak perempuan Imam Lapeo menggantikan peran ayah mereka dalam 

menerima banyak kunjungan dari masyarakat yang meminta untuk didoakan.
5
 

Berdasarkan hal tersebut sehingga banyak calon anggota legislatif yang 

menggunakan nama besar seorang Imam Lapeo dalam jualan kampanyenya untuk 

meraup suara masyarakat dalam pemilihan. Terbukti banyak Anggota DPRD 

Kabupaten hngga DPR RI yang berhasil menjabat dengan menjual nama besar 

Imam Lapeo. Namun, ada juga beberapa dari merekaa yang mencalonkan dalam 

Pemilihan Legislatif di Kabupaten Polewali Mandar yang menggunakan nama 

Imam Lapeo yang pada hasil pemilihannya belum berhasil meraih suara yang 

cukup untuk mendapat kursi jabatan dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal 

inilah yang akan menjadi objek penelitian yang akan penulis lakukan agar penulis 

menngetahui lebih dalam seberapa besar pengaruh nama besar Imam Lapeo dalam 

Pemilihan Legislatif di Polewali Mandar.   

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan yang mendalam, maka penulis 

atau calon peneliti mengangkat judul skripsi “Legasi dan Jejaring Kuasa Alm. 

K. H. Muhammad Tahir (Imam Lapeo) Pada Kontestasi Pemilu Di Dapil 

Tiga Polewali Mandar” dalam penelitian yang akan dilakukan. 

                                                           
5
 Sukriawan, “Relasi Budaya dan Agama” Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Islam Muhammadiyah Makassar, Tahun 2020, h. 64 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian  

Penulis akan berfokus pada Legasi dan Jejaring Kuasa Almarhum K. H. 

Muhammad Tahir (Iman Lapeo) dan bagaimana pengaruh beliau pada 

kontestasi pemilu di dapil tiga Polewali Mandar. 

2. Deskripsi Fokus  

Berdasarkan fokus kajian diatas, ada pun penjabaran dari beberapa variabel 

dalam menghindari kemungkinan terjadinya kesalahpahaman saat merumuskan 

pokok pembahasan, antara lain:  

a. Legasi dan Jejaring Kuasa yang dimaksud adalah bagaimana pengaruh dari 

ALM. K. H. Muhammad Tahir (Iman Lapeo) terhadap Masyarakat Polewali 

Mandar di dapil tiga. 

b. Kontekstasi pemilu yang dimaksud adalah yang ada di dapil tiga Polewali 

Mandar khsusnya di Kecamatan Campalagian. 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Legasi dan Jejaring Kuasa Alm. K. H. Muhammad Tahir (Imam 

Lapeo) pada Kontestasi Pemilu di Dapil Tiga Polewali Mandar? 

2. Bagaimana dampak Legasi dan Jejaring Kuasa Alm. K. H. Muhammmad 

Tahir (Imam Lapeo) pada Kontestasi Pemilu di Dapil Tiga Polewali 

Mandar? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 
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a. Mengetahui Legasi dan Jejaring Kuasa Alm. K. H. Muhammad Tahir 

(Imam Lapeo) pada Kontestasi Pemilu di Dapil Tiga Polewali Mandar? 

b. Mengetahui dampak Legasi dan Jejaring Kuasa Alm. K. H. 

Muhammmad Tahir (Imam Lapeo) pada Kontestasi Pemilu di Dapil Tiga 

Polewali Mandar? 

2. Beberapa kegunaan atau manfaat penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Manfaat teoritis  

Bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan penelitian baru untuk 

penelitian selanjutnya mengenai sejarah , legasi dan Jejaring Kuasa Daerah 

masyarakat Jawa dalam pemilihan umum tahun 2019 di Dapil III (tiga) 

Kabupaten Polewali Mandar. 

b. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan dan menjelaskan 

sejarah dan kekuatan perpolitikan masyarakat Jawa pada pemilihan umum 

tahun 2019 di Kecamatan Dapil III (tiga) Kabupaten Polewali Mandar. 

E. Tinjauan Karya Terdahulu 

1. Fikri Adrian tahun .2012. Identitas Etnis dalam Pemilihan Kepala 

Daerah “Studi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012”. Tujuan 

dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengklarifikasi perilaku politik 

kelompok etnis terpilih terkait preferensi mereka terhadap calon gubernur 

daerah, dan untuk mengamati pola pergerakan etnis pada masa pemilihan 
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calon gubernur di DKI Jakarta pada tahun 2012.6 Hasil kajian ini 

menunjukkan adanya suasana antusias masyarakat Pilkada DKI Jakarta 

akibat maraknya sentimen Agama, Suku, dan Rasis (SARA) yang diusung 

oleh tim pemenang. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan pada penelitian 

yang dilakukan penulis yaitu pembahasan mengenai politik identitas secara 

spesifik pada suatu daerah. 

2. Dedi Firmansyah. 2010. Peran Politik Etnis Dalam Pilkada (Studi Atas 

Pilgub Provinsi Bengkulu Tahun 2005). Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui peran etnopolitik pada proses menentukan suara 

dukungan dari calon gubernur di Pilkada Kota Bengkulu pada tahun 2005.7 

Fokus penelitian yang dilakukan pada peran politik nasional dalam 

menentukan dukungan elektoral. Berbeda dengan penelitian yang penulis 

lakukan tentang politik identitas, namun kesamaan dalam penelitian tersebut 

berkaitan dengan peran politik identitas nasional dalam menyikapi isu-isu 

identitas nasional, isu-isu yang terkait dengan politik identitas. 

3. Gedzha Aldino Putra Mahayadnya Gede. 2015. Politik Identitas Muslim 

Kampung Jawa Terhadap Partai Keadilan Sejahtera di Kota Denpasar. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahio bentuk eksplorasi dan 

sistem politik identitas yang diterapkan pada masyarakay kampung islam 

                                                           
6
Fikri Adrian, Identitas Etnis dalam Pemilihan Kepala Daerah “Studi Pemilihan 

Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012” skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Islam Negeri Syarif Hdayatullah Jakarta, Tahun 2012. 
7
Dedi Firmansyah, Peran Politik Etnis Dalam Pilkada (Studi Atas Pilgub Provinsi 

Bengkulu Tahun 2005), skripsi, Fakultas Syari‟ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, Tahun 2010. 



10 

 

 

 

Jawa oleh Partai Keadilan Sejahtera Denpasar.8 Hasil kajian Gedzha Aldino 

Putra Mahayadnya Gede menemukan bahwa umat Islam kampung Jawa 

lebih cenderung memilih partai dengan identitas keislaman yang sama 

karena konstruksi identitas perlawanan dan mengharapkan partai tersebut 

mewakili umat Islam. Umat Islam di kampung Jawa terkait dengan kader, 

Para pendukung PKS dan pemilih sering berkumpul dalam kegiatan sosial 

dan keagamaan. Umar Dhani merupakan salah satu tokoh yang memiliki 

pengaruh yang cukup kuat di kampung Jawa yang maju dalam pencalonan 

legistlatif yang di usun oleh PKS, secara tidak langsung masyarakat 

kampung jawa sudah jelas masuk dalam ranah politik identitas. Meskipun 

sama-sama membahas politik identitas, Namun, penelitian yang dilakukan 

penulis lebih menekankan pada politik identitas dalam pemerintahan. 

sedangkan, Ardino Putra Mahayadnya Gede lebih menekankan pada 

kesepakatan antar partai politik. 

4. Adehfitri Ashar. 2014. Etnisitas Dalam Pilkada Kolaka Utara 2012. 

Tujuan dari penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis dampak 

etnisitas pada Pilkada Kolaka Utara tahun 2012 dari perspektif orisinal.9 

Penulis berkesimpulan bahwa pendekatan primordial sangat mempengaruhi 

cara caleg memenangkan perolehan suara di Pilkada Kolaka Utara 2012. 

                                                           
8
Gedzha Aldino Putra Mahayadnya Gede , Politik Identitas Muslim Kampung Jawa 

Terhadap Partai Keadilan Sejahtera di Kota Denpasar, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik,Universitas Udayana, Tahun 2015. 
9
Adehfitri Ashar, Etnisitas Dalam Pilkada Kolaka Utara 2012, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Politik,Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2014. 
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Dengan identitas yang sama, komunikasi menjadi lebih mudah dan 

menguntungkan kedua belah pihak.  

5. Maghfira Faraidiany. 2015 Politik Identitas Etnis Tionghoa di Kota 

Medan (Suatu Studi Terhadap Politik Identitas Etnis Tionghoa di Kota 

Medan). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan politik identitas 

masyarakat Tionghoa yang berada di kota Medan. Teori politik identitas 

memberikan gambaran yang jelas mengenai peluang orang Tionghoa yang 

berpartisipasi dalam dunia perpolitikan dan secara lebih umum, etnisitas 

mereka dalam memajukan bangsa. Menggunakan teknik wawancara dan 

telaah kepustakaan. Penelitian ini mewawancarai beberapa organisasi 

Tionghoa yang ada di medan seperti INTI dan PSMTI (Persatuan Sosial 

Marga Tionghoa Indonesia), serta beberapa informan yang berasal dari 

partai Persatuan Indonesia. Secara jelas, politik identitas yang dilakukan 

etnis Tionghoa mulai terlihat jelas saat mendekati masa pemilu. Etnis 

tionghoa yang berada di kota medan memiliki kekerabatan yang kuat 

sehingga menimbulkan kesan di mata masyarakat sebagai etnis yang 

tertutup atau eksklusif.10  

Perbedaan utama antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya 

adalah pokok bahasan penelitian. Kajian sebelumnya secara umum telah 

melihat politik identitas dalam persaingan pemilihan kepala daerah. 

                                                           
10

Maghfira Faraidiany, Politik Identitas ETnis di Indonesia “Suatu Studi Terhadap 

Politik Identitas Etnis Tionghoa di Kota Medan” Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 

Universitas Sumatera Utara, Tahun 2015. 
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Kelebihan dari penelitian penulis adalah tidak hanya menjelaskan lebih 

gamblang seperti apa politik identitas di masyarakat. 

6. Robi Cahyadi Kurniwan. 2020. Modalitas Yusran Amirullah dalam 

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2020, 

studi ini bermaksud untuk meneliti apa modalitas Yusaran Amirullah untuk 

maju dalam pemilu di daerah Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini 

termaksud penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan 

dan menggali informasi pada oknum yang berperan dalam upaya modalitas 

politik, ekonomi dan sosial.
11

 

Seperti yang dijelaskan pada penelitian sebelumnya, perbedaan utama 

antara penelitian penulis dengan penelitian Robi adalah pada subjek 

penelitiannya. Kajian sebelumnya secara umum telah melihat modalitas 

pemilu dalam pemilihan kepala daerah wilayah Lampung Timur, sedangkan 

peneliti lebih memfokuskan pada Legasi dan Jejaring Kuasa ALM. K. H. 

Muhammad Tahir (Imam Lapeo) dalam rangka pemilihan Dapil Tiga 

Polewali Mandar. 

 

 

 

 

                                                           
11

 Robi Cahyadi Kurniwan, ” Modalitas Yusran Amirullah dalam Pemilihan Kepala 

Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2020, jurnal Studi ilmu Sosial dan Politik(Jasispol) 

ISSN 2798-0243, Vol 2, No 1, (2022), 65-73 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

Penulis dalam mendeskripsikan data temuan akan menggunakan dua 

bentuk teori yaitu teori relasi kekuasaan dan politik identitas yang dalam bab ini 

akan penulis bahas lebih jelas dan lengkap. 

A. Relasi Kuasa 

Dinamika perubahan sosial dan politik di masyarakat sering terjadi. 

Perubahan ini menimbulkan berbagai perdebatan bahkan masalah sosial. Asumsi 

semacam itu justru menciptakan relasi kuasa baru.
12

 Ketika hubungan itu 

melibatkan dua isu yang menjadi bahan perdebatan publik. Mengenai agama, 

dalam hal ini idealisme yang didorong ke dalam dunia politik.
13

 Bentuk idealisme 

keagamaan saat ini mirip dengan bentuk idealisme kelompok tertentu yang 

menegaskan negara Indonesia perlu untuk menerapkan sistem khilafah.
14

 

Tentunya isu ini tidak hanya dibahas sekali atau dua kali saja, namun menjadi 

perdebatan didalam komunitas masyarakat Indonesia yang bermayoritas Muslim. 

Baik yang berada ditingkat pusat mau pun di daerah dan desa.
15

  

Luasnya pengaruh pemimpin agama menjadi pertanda baik bagi 

masyarakat. Kekuasaan berada dalam struktur sosial dan budaya yang 

                                                           
12

 Saputro A., “Agama dan Negara: Politik Identitas menuju Pilpres 2019”, Asketik2, no. 

2 (2018). 
13

 A. Zawawi, “Politik Dalam Pandangan Islam”, Jurnal Ummul Qura5, 1 Maret 2019, h. 

85-100. 
14https://nasional.kompas.com/read/2018/05/07/15542341/hakim-hti-terbukti-ingin-

mendirikan-negara-khilafah-dinkri (diakses 22 maret 2023) 
15

 H. Aswar, “Pengaruh Ulama Dalam Politik Di Negara muslim”, Jurnal Ilmu Sosial 

Indonesia2, no. 1, (2015), h. 85-100. 

https://nasional.kompas.com/read/2018/05/07/15542341/hakim-hti-terbukti-ingin-mendirikan-negara-khilafah-dinkri
https://nasional.kompas.com/read/2018/05/07/15542341/hakim-hti-terbukti-ingin-mendirikan-negara-khilafah-dinkri
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mengelilinginya. Terutama tokoh agama Islam yang tinggal di pedesaan.
16

 Banyak 

orang menyebut tokoh agama Islam ini sebagai kya desa. Hubungan tokoh agama 

dengan masyarakat tidak hanya terikat pada struktur sosial tetapi juga pada ranah 

politik.  

Yoga Adi Pradana merepresentasikan Legasi dan Jejaring Kuasa berada 

ditangan masyarakat. Akibatnya, tokoh agama yang berikaitan dengan elit lokal 

memiliki peranan sentral dalam tatanan sosial dan budaya bermasyarakat. Oleh 

karena itu, tokoh ini dipuji dan dihormati sebagai kiai yang memiliki pesantren. 

Jadi masuk akal jika lebih banyak orang mengikuti jejaknya.
17

  

Tokoh agama dengan status sosial tinggi dan memiliki koneksi dan 

kekuasaan, akhirnya terjung ke dunia partai politik. Keputusan ini membuat tokoh 

agama menjadi bagian terpenting dari suatu partai. Ketika sebuah partai politik 

mencari calon atau kepala pemerintahan pastinya mencari seorang tokoh agama 

lokal yang memiliki kekuasaan dan kewenangan. Tokoh agama atau dalam hal ini 

Kyai memegang peranan penting dalam aktivitas politik. Pertama adalah peran 

pengayom masyarakat, dimana peran kyai adalah mendikte keputusan politik 

masyarakat di wilayah atau daerah asalnya. Kedua, bergabung sebagai elit politik, 

di mana para kyai masuk dalam susunan keanggotaan organisasi dari partai. 

Ketiga, Kyai sebagai mediator, bertindak menengahi atau memberikan nasehat 

pada kondisi terjadi konflik.
18

  

                                                           
16

 H. Jannah, “Kyai, Perubahan Sosial dan Dinamika Politik Kekuasaan”, Jurnal Fikrah3, 

no. 1, 2015. 
17

 A. Chalik, “Elit Lokal Berbasis Pesantren Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 

Di Jawa Timur”, Jurnal Karsa23, no. 2 (2015). 
18

 Nurhadi dan Dunarso, “Peran Kyai Dalam Membangun Partisipasi Politik”, JIPPK3, 

no. 2, h. 168-175  
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Terjunnya para ulama dalam dunia politik tidak dapat disepelekan, hal 

inilah yang dimanfaatkan oleh elit lokal dalam mencapai tujuannya.
19

 Misalnya 

pada pemilihan bupati di kabupaten bantaeng, terpilihnya Nurdin 

Abdullah merupakan hasil dari transformasi elit politik non-etnis atau massa. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disadari bersama bahwa pemimpin politik dengan 

kepribadian yang luhur dengan kualitas yang mumpuni memiliki pengaruh yang 

dapat membentuk hubungan kekuasaan.
20

 Partisipasi dalam membangun relasi 

sangatlah penting, Menuurt Gaventa Fungsi ulama sebagai elite lokal adalah 

menjalankan perannya sebagai penguasa dalam mengontrol pengikutnya. 

Pendapat ini sejalan dengan teori Powercube atau kubus, bahwa ulama yang 

memiliki peran sebagai pemimpin memiliki kuasa mengontrol individu atau 

kelompok atas individu atau kelompok lainnya. Gaventa membagi model relasi 

kekuasaan ideologis menjadi tiga rangkaian yaitu level, ruang dan bentuk.
21

  

Dilihat dari tingkatannya, posisi ulama memiliki kekuatan yang besar di 

mata masyarakat. Otoritas non-resmi dapat menjangkau masyarakat untuk 

mengikuti saran yang diberikan. Sedangkan, jika ditinjau berdasarkan wilayahnya, 

Ulama menggunakan lokasi setingkat pesantren dan organisasi keagamaan yang 

dianutnya untuk menegaskan kekuasaannya. 

 

                                                           
19

 Abdul Halim, Politik Lokal; Pola, Aktor dan dramatikalnya (Yogyakarta: LP2B, 2014), 

h. 51.  
20

 Haboddin, “Sirkulasi Elit Lokal Di Bantaeng”, Jurnal Trannsformative6, no. 1, 2020, 

h. 6-14.  
21

 John Gaventa, “Finding The Spaces For Changes; A Power Analysis”, IDS Bulletin37, 

no. 6, 2006. 
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Semakin besar pesantren dan organisasi yang dipimpinnya, maka semakin 

besar pula jemaahnya dan tentunya dapat memperbesar peluang untuk terpilih. 

Dalam ranah publik, otoritas ulama sebagai individu yang mengawasi kegiatan 

keagamaan dan lingkup sosial. Oleh karena itu, muncullah peribahasa yang sering 

dilontarkan masyarakat jawa "Nderek Pak Yai". Hal inilah yang menjadi dasar 

mengenai paham kekuasaan yang ada di lingkup daerah atau lokal.  

Pada dasarnya, konsep dari kekuasaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 

“power to” dan “power over”.
22

 Walaupun demikian, konsep tersebut masih 

jarang diintegrasikan ke dalam aktivitas para pemuka agama. Padahal para 

pemuka agama memiliki perimbangan kekuatan untuk mengimplementasikan 

kebijakan yang diinginkan, perimbangan kekuasaan tersebut belum sepenuhnya 

dapat dikontrol oleh mereka yang memilihnya dalam pemilukada. Salah satu 

konsep yang cocok digunakan adalah “power to”, konsep ini digunakan sebagai 

salah satu aspek penting dari aktivitas para pemuka agama. Hal tersebut terjadi 

karena sebagian dari para pemuka agama mengakui kekuasaan yang mereka 

peroleh dan memiliki kekuatan dalam mengatur kelompok masyarakat.
23

  

Keberhasilan Tokoh keagamaan dalam membimbing masyarakat 

dipengaruhi oleh penerapan nilai-nilai agama di lingkungan sosial.
24

 Artinya, 

kesadaran dari masyarakat sudah tidak diragukan lagi dalam menjalankan nilai-

nilai agama islam, hal ini jugalah menjadikan masyarakat tokoh agama sebagai 

panutan. Dalam strata sosial, posisi dari seorang pemuka agama atau ulama 

                                                           
22

 Doding Keith, Power (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986), h. 4-5  
23

 Hutagulung, “Hegeoni, kekuasaan dan ideologi”, Jurnal Pemikiran Sosial, Politik dan 

Hak Asasi Manusia74, h. 1-17. 
24

 U. Mahadi, ”Komunikasi Politik Kiai Pada Kampanye Pemilu”, Jurnal Addin9, no. 2, 

h. 229. 
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menempati tempat khusus dalam masyarakat. Artinya, karakter tersebut punya 

wewenang dalam menyampaikan sesuatu untuk dirinya dan mengerti akan 

segalanya. Jadi, menurut kebiasaan yang telah ada bahwa tokoh agama/ulama ini 

secara tidak langsung merupakan seorang pemimpin.
25

  

Tokoh agama atau ulama tidak hanya terlibat dalam kegiatan keagamaan 

sehari-hari, tetapi juga terlibat dalam kegiatan lainnya yang mendukung 

kehidupan sosial bermasyarakat di desa. Menurut M. Natsir, Jauh sebelum adanya 

istilah pemimpin resmi pada masyarakat Indonesia pada saat sekarang ini, 

masyarakat muslim yang ada di desa memiliki pemimpin informal yang berasal 

dari tokoh agama yang dipercaya dan dijadikan panutan yaitu kyai.
26

 Dimana hal 

ini menjadi acuan dari segala permasalahan yang ada. seluruh bentuk kepercayaan 

yang sudah lama ada di kalangan pemuka agama.
27

 Sementara itu, menurut 

Gramsci, hubungan tokoh agama dengan masyarakat secara langsung maupun 

tidak langsung berupa ikatan superioritas.  

B.  Teori Politi k Identitas 

1. Pengertian Politik Indentitas 

Politik identitas biasanya juga disebut dengan biopolitik atau politik 

keragaman. Biopolitik didasarkan atas perbedaan yang melekat pada setiap 

individu atau kelompok. Agnes Heller mereferensikan paham politik identitas 

sebagai bentuk ragam politik yang berlandaskan pada perbedaan. Gagasan inilah 

yang memerdekakan kebebasan (freedom), sikap toleransi, dan kebebasan dalam 

                                                           
25

 Azyumardi Azra, “Ulama Politik dan Modernisasi”, Ulumul Qur’an2, no. 7 (1990). 
26

 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren (Jakarta: LP3ES, 1982), h 65. 
27

 M. Natsir, Capita Selecta (Jakarta: Bulan Bintang, 1873), h. 163. 
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bermain (free play). Termaksud pada upaya melepas diri dari ancaman intoleran, 

kekerasan dan konflik nasional. Politik etnis berfokus dalam membangun ruang 

untuk kelompok etnis atau minoritas yang tidak memiliki wilayah sendiri dan 

dengan tujuan untuk mempertahankan atau mempromosikan kebebasan 

berekspresi dan bersosialisasi dari kelompok. Dalam konteks ini, minoritas yang 

tersubordinasi dari dominasi kelompok mayoritas dilingkup sosial, menjadikan 

etnis minoritas ini dianggap unik, asing dan bahkan terlihat aneh. Mulanya, 

Gerakan politik etnis pada memiliki misi untuk menjadi penguasa pada suatu 

wilayah beserta sumber ekonomi dan SDM didalanya. Selain itu, di era politik 

modern, politik etnis mengikuti arah perkembangan zaman, sehingga 

muncul berbagai jenis muatan ideologis. Kesadaran kelompok kemudian meluas 

menjadi kesadaran etnis, suku dan kedaerahan, menuju bangsa dan agama.  

Stuart Hall menghargai identitas etnis sebagai proses menjadi (becoming) 

dalam hal ini sebagai nilai atau arah yang tetap. Artinya, identitas etnis bukanlah 

sebuah proses final dan tidak berbicara tentang keseluruhan/esensinya, melainkan 

sebuah konstruksi sosial, sebuah proses identitas yang tidak pernah sepenuhnya 

berakhir. Menurut penulis sendiri, konsep politik identitas etnis penting untuk 

diimplementasikan dalam kondisi politik saat ini, dimana masyarakat semakin 

pluralistik dan menghadirkan entitasnya sendiri dalam situasi yang sangat 

multidimensi, multikultural, dan multietnis. 
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Pemahaman politik identitas sebagai teori ilmu politik melahirkan 

beberapa pemaknaan. Makna politik identitas berkaitan langsung dengan jati diri 

dari setiap individu, yang oleh Sparlan disebut sebagai kesadaran diri. Lebih lanjut 

Sparlan mendefinisikan identitas sebagai jati diri atau karakteristik individu atau 

kelompok tertentu yang ditempatkan menjadi satu kesatuan dalam suatu ruang. 

Sementara itu, Bukhari merujuk pada Jumadi (2009), menyebut istilah identitas 

sebagai citra dalam membedakan atau menentukan ciri keragaman pada setiap 

individu atau suatu kelompok. Hal ini dapat diterapkan dengan membangun 

interaksi sosial melalui opini yang membahas keberadaan individu atau kelompok 

tertentu.
28

 

Menurut Castells, dalam mendefinisikan politik identitas, pertama-tama 

perlu diketahui bagaimana konstruksi identitas memanifestasikan dirinya, yang 

menurutnya dapat dilihat dalam tiga model pembentukannya, yaitu:  

a. Legitimizing identity atau legitimasi identitas, yaitu suatu bentuk personalitas 

yang diciptakan oleh pemimpin suatu organisasi masyarakat yang 

memiliki peran dalam mengendalikan suatu identitas dari individu dan 

juga kelompok. 

b. Resistance identity atau resistensi identitas, yaitu Suatu bentuk jati diri yang 

lahir dari identitas sosial yang terpisah akibat tekanan yang dominan, 

menciptakan perlawanan dan memisahkan identitas baru dari sebagian 

besar anggota komunitas sosial lainnya, Konstruksi identitas inilah yang 

ditafsirkan Culhoun sebagai politik identitas.  

                                                           
28

Parsudi Suparlan, Hubungan Antar Suku Bangsa, (Jakarta: KIK Press, 2004), h.25. 



20 
 

 

 

c. Project identity atau proyek identitas, Dalam model ini, konstruksi identitas 

berlangsung melalui identitas sosial suatu kelompok khusus guna 

Membentuk identitas baru guna memperkuat posisi kelompok masyarakat 

tertentu. Gerakan ini terbentuk atas dasar sosial yang berpotensi mengubah 

seluruh struktur sosial yang telah ada sebelumnya. 

Politik identitas dapat dipahami sebagai bentuk tindakan politik yang 

mengutamakan kepentingan kelompok dengan paham dan karakteristik yang 

sama, tanpa membedakan ras, suku, gender, atau pun agama.  

Konsep yang diterapkan oleh Aristoteles mengenai Primordialisme yaitu 

“berperang ke luar dan konsolidasi ke dalam” Merupakan hal yang kontradiksi 

dan dapat mempengaruhi pengalaman antara superioritas dan inferioritas, 

mayoritas dan minoritas secara langsung mau pun tidak langsung. Dalam wacana 

pluralistik, ketika demokratisasi berlangsung dan konsep multikulturalisme 

mendapat dukungan kuat, keberadaan dari pihak minoritas akan mulai bergerak 

dari diam menjadi mempertanyakan dan memperjuangkan keduanya melalui 

implementasi asimilasi dan transformasi akulturasi secara sistematis. Perjuangan 

politik identitas akan berakhir ketika keinginan yang diusulkan dapat 

mengakomodasi keberadaan kelompok-kelompok dengan identitas berbeda dan 

persamaan hak dalam bidang sosial, budaya dan politik disepakati.  

2. Politik Identitas Dalam Pandangan Islam 

Politik identitas dalam Al-Qur‟an yakni sebuah kalimat yang terdiri dari 

tiga suku kata yaitu politik, identitas, dan Al-Qur‟an. Oleh karena itu untuk 
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memahami kalimat tersebut harus diuraikan terlebih dahulu makna masing-

masing kata.  

Kata pertama, “politik”, sebagaimana telah dijelaskan di atas.
29

Dalam 

bahasa Indonesia, politik diartikan sebagai pengetahuan tentang ketatanegaraan 

atau urusan terkait (kebijakan, siasat dan sebagainya) tentang negara atau terhadap 

negara lain. Politik diartikan serta sebagai kebijakan, kata ini juga digunakan 

sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik.
30

 

Dalam kamus-kamus bahasa Arab modern, kata politik biasanya diartikan 

dengan kata-kata siyasah. Kata ini juga diartikan dengan sebagai mengemudi, 

mengendalikan, mengatur, dan sebagainya.
31

 Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa politik adalah segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan 

sebagainya) mengenai pemerintahan negara maupun terhadap negara lain. Politik 

juga dapat diartikan sebagai tindakan, kebijakan cara bertindak dalam menghadapi 

suatu masalah.  

kedua adalah, “identitas” sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa 

identitas merupakan hal pokok dalam mengenal diri ataupun mengenalkan diri 

terhadap lingkungan yang ada, mulai dari identitas diri sendiri, identitas keluarga, 

identitas lembaga, bahkan identitas warga negara, mulai dari ras, suku dan lain 

sebagaianya bahkan kadang juga pemimpin pun harus jelas identitasnya. Menurut 

para pakar merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, 
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gender, budaya, etnis dan proses sosialisasi, identitas pada dasarnya merujuk pada 

refleksi dari diri kita sendiri dan persepsi orang lain terhadap diri kita, identitas 

juga sebagai pendefinisian diri seseorang sebagai individu yang berbeda dalam 

perilaku, keyakinan dan sikap.
32

 

Adapun yang ketiga adalah, “Al-Qur‟an”, Secara etimologis berarti 

bacaan, dalam Q.S Al-Qiyamah ayat 17-18 yang bunyinya: 

  ۚ َٗ قسُْاًَٰ َّ  َٗ ٌٍَْا جَوْؼَ َٗ ۚ  ٧١اِىَّ ػَلَ َُ فَاتَّبِغْ قسُْاًَٰ ًٰ   ٧١فَاِذاَ قسََأْ

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya mengumpulkan Al-Qur‟an (didalam dadamu) dan 

(menetapkan) bacaanya (pada lidahmu) itu adalah tanggungan kami,( 

karena itu), jika kami telah membacakanya, hendaknya kamu ikuti 

bacaanya.”
33

 

Adapun menurut istilah, Al-Qur‟an berarti: kalam Allah yang merupakan 

mu‟jizat yang di turunkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang disampaikan 

secara mutawatir dan yang membacanya adalah ibadah. Dari pengertian di atas 

dapat dipahami bahwa Al-Qur‟an adalah kalamullah, firman Allah Swt., Ia bukan 

kata-kata manusia, bukan pula kata-kata jin, syetan atau malaikat. Sama sekali 

bukan berasal dari pikiran mahluk, dan bukan syair juga ataupun pemikiran 

filsafat manusia.  

Al-Qur‟an sampai kepada kita secara mutawatir. Artinya diriwayatkan dari 

generasi ke generasi oleh banyak orang yang tidak mungkin mereka bersepakat 

untuk berdusta, dengan demikian Al-Qur‟an selalu dijaga terpelihara keaslihanya 

dari generasi ke generasi hingga ahir zaman. Dan membaca Al-Qur‟an dinilai 
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ibadah, ini yang membedakan Al-Qur‟an dengan bacaan-bacaan yang lain seperti 

kitab-kitab nabi terdahulu atau hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. 

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Al-Quran adalah Kalam 

Allah Swt. yang sudah terejawantah ke dalam bahasa manusia yaitu bahasa Arab. 

Sebelum ditransformasi ke dalam bahasa Arab, Kalamullah tentu saja abstrak dan 

tidak dapat diterjemahkan oleh manusia, sebab tak ada yang bisa menggapai 

bahasa Tuhan. Namun setelah Kalamullah ini dikongkritkan ke dalam bahasa 

Arab, Ia dapat dipahami oleh manusia.
34

 

Adapun yang dimaksud dengan politik identitas dalam AlQuran adalah 

istilah-istilah Al-Quran yang berkaitan dengan politik identitas dalam dunia 

perpolitikan. Kendati kata politik identitas tidak sepenuhnya diterjemahkan secara 

eksplisit di dalam Al-Quran, namun ditemukan dalam penelitian yang menemukan 

beberapa istilah-istilah yang mengisyratkan tentang politik identitas dalam 

perpolitikan. Walaupun dalam hal ini tidak sesuai dan tidak sitematis saat 

ditampilkan yang dikenal pada era modern ini, namun melalui kajian yang 

melingkupi di mana-mana Al-Quran memberikan isyarat mngenai politik identitas 

dalam dunia perpolitikan. Rangkain istilah ini juga terkait dengan pengarahan 

besar-besaran Al-Quran terhadap kebijakan politik beridentitas. 

 

 

 

C. Etika dan Budaya Politik 
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1. Etika Politik 

Dalam dunia perpolitikan, Etika yang baik sangatlah diperlukan. Untuk 

menjalankan sutau alur politik Etika yang sesuai sangatlah penting, karena dari 

suatu proses untuk menjalankan suatu tugas atau mandat, sesuai dengan norma 

dan aturan akan mendapatkan suatu hasil yang diinginkan secara maksimal dan 

tujuan yang telah disepakati bersama. Karena dalam suatu kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah bersumber dari kerja dari lembaga yang diberi 

kewenangan untuk membentuknya, yang mana etika baik juga berpengaruh 

terhadap kebijakan itu. Jadi hal-hal kecil dalam pelaksanaan dalam dunia politik 

harus diperhatikan guna menuju suatu keadilan sebagai manusia yang telah 

diberikan kewenangan dan kekuasaan.  

Mulai dari pengertian Etika, secara etimologi kata “etika” berasal dari 

bahasa yunani yaitu “ethos” yang berarti watak. Etika pada dasarnya sudah 

terbentu budaya-budaya dan kebiasaan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. 

Dengan dilakukannya secara berulang-ulang maka terbentuklah etika sesorang 

yang terbentuk pada sifat pribadinya dan lama-lama menjadi watak. Menurut 

Franz magnes suseno (1988) EtikaPolitik memberikan patokan-patokan, orientasi 

dan pegangan normatif bagi mereka yang memang ingin menilai kualitas tatanan 

dan keidupan politik dengan tolok ukur martabat manusia. Dalam beretika tolak 

ukur untuk menimbang suatu etika berdasarkan martabat manusia sebagai 

pendorong terwujudnya etika yang sesuai dengan lingkunganmasyarakat. Serta 
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sifat saling menguntungkan untuk mewujudkan politk yang baik, agar sikap salng 

percaya dapat terwujud guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
35

  

Dalam pengertian etika politik di atas adalah suatu dasar-dasar dan 

patokan untuk melaksanakan suatu proses politik dalam menjalankan tugas atau 

kewenangan dan sebagai batasan perilaku. Dapat diartikan batasan dalam beretika, 

memiliki fungsi pengendali agar perilaku manusia tidak keluar dari konteks yang 

dianggap sebagai suatu batasan. Yang mana batasan tersebut harus dipatuhi serta 

dijaga agar perilaku tidak melewati batasnya. Pada dasarnya batasan tersebut 

berasal dari norma dan nilai yang diyakini kebenarannya dan beradap terhadap 

lingkungan sekitar. Dalam melaksanakan etika politik tidak lepas dari tolok ukur 

terhadap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan martabat manusia. Dalam 

konteks negara Indonesia etikapolitik juga bersumber dari dasar Negara, yaitu 

Pancasila.  

Fungsi Pancasila sebagai dasar Negara juga sebagai pedoman bangsa 

Indonesia dalam menjalankan suatu kegiatan entah itu untuk melaksanakan proses 

ketatanegaran dan dasar pembuatan undang-undang atau kebijakan serta pedoman 

bagi masyarakat dalam berperilaku berdasarkan nilai-nilai sosial yang adil dan 

beradap. Berpegang teguh terhapap agama yang diyakininya. Serta ajaran etika 

pada seorang pemimpin untuk dapat menjadi seorang pemimpin yang hitmat, 

bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan.
36

 

                                                           
35

 Dewi Dahlan, “Etika Politik Dalam Islam (Konstruksi dan Perspektif)”, Menara 

Ilmu15, no. 2 (2021), h. 42-50. 
36

 Dewi Dahlan, “Etika Politik Dalam Islam (Konstruksi dan Perspektif)”, Menara 

Ilmu15, no. 2 (2021), h. 42-50. 



26 
 

 

 

Dalam menjalankan etika poltik pada dasarnya seorang pejabat memiliki 

kebebasan dalam berperilaku guna mewujudkan seni dan kreatifitas dalam 

menjalankan suatu kekuasaannya. Hal ini berkaitan dengan arti politik yang ada. 

Yaitu politik adalah suatu seni untuk meraih kekuasaan dalam buku Miriam 

Budiardjo. Akan tetapi kebebasan itu harus pula berdasarkan kesusilaan etika. 

Menurut Isjwara (1980:89) untuk itu mengatur kehidupan politik, dengan jalan 

menjadikan kesusilaan etika sebagai dasar politik dapat diharapkan adanya politik 

yang mengindahkan aturan-aturan permainan, apa yang harus dilakukan dan apa 

yang wajib dibiarkan. Kajian etika politik bermuara pada pembahasan prinsip-

prinsip moralitas politik, terkait dengan norma-norma penyelenggaraan 

kenegaraan. 
37

 

Menurut Hegel, kajian semacam ini berguna untuk mengonstruksikan 

negara sebagaimana seharusnya. Fungsi etika politik terbatas sebagai alat teoritis 

untuk menguji dan mempertanyakan legitimasi politik secara bertanggung jawab. 

Dalam arti, tidak menggunakan ukuran emosi, prasangka, dan apriori, tetapi 

menggunakan standar metodologi ilmiah, secara rasional, objektif, dan 

argumentatif. Tugas etika politik bersifat subsidair. Dalam hal ini, membantu agar 

pembahasan masalah ideologi dijalankan secara objektif melalui argumen-

argumen yang dapat dipahami oleh semua orang yang mengerti masalah. Etika 
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politik memberi patokan dan norma penilaian mutu politik dan penyelenggaraan 

negaradengan tolok ukur martabat manusia.
38

  

Etika politik tidak memberi manfaat praksis dan tidak memberi arahan 

secar subjektif kepada para praktisi politik atau penyelenggara negara. Etika 

politik, justru bermanfaat untuk menuntut pertanggungjawaban berbagai klaim 

politik atas dasar prinsip-prinsip moral. Etika politik tidak mengklaim politik 

sebab klaim tersebut justru harus didasarkan atas pembenaran legitimasi yang 

benar, tidak semata-ma ideologis. Bahkan etika politik dapat berfungsi sebagai 

kritik ideologi. Oleh karena itu, sumbangan etika politik pada pembangunan 

adalah penegakan komitmen pada pencarian kebenaran legitimasi politik, baik 

secara kognitif maupun normatif.
39

  

Sebagaimana etika, sebagai bagian dari filsafat, etika politik mempelajari 

realitas, misalnya sistem moral, namun tidak dapat, menjadi sistem moral itu 

sendiri. Perlu digarisbawahi bahwasanya etika politik membantu 

mengejawantahkan sistem moral atau ideologi negara yang luhur ke dalam reliatas 

politik. Misalnya bagaimana pertanggungjwaban, dasar-dasar etik kerakyatan 

yang dipimpin hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Agak 

berbeda dengan hal itu, kita juga ingin melihat watak, karakter atau ciri dari etika 

politik islam.
40
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Dalam islam, etika politik identik dengan akhlak siyasy. Akan tetapi, 

sebagian ahli, membedakan antara konsep akhlak dengan etika. Etika tetap 

dipandang produk pemikiran yang memiliki kebenaran relatif (zdhonny), diangkat 

dari filsafat, dan bersifat rasional (ta’aquli). konsep akhlak cenderung (tanaquli) 

dan (Tasyri’iy), banyak dibangun atas dasar dalil qath‟I yang implikasi 

kebenarannyapun relatif qatth’i. Konsep akhlak selalu merujuk pada idealitas 

tatanan kehidupan yang baik dan benar. Yang bersumber pada Alqur‟an dan hadis 

nabi. Implementasi nilai etika dan moral dalam islam merupakan suatu keharusan, 

tak terkecuali dalam penyelenggaraan negara, sebab Rasulullah mendirikan negara 

Madinah, berdasarkan nilai akhlak karimah yang mesti diteladani oleh setiap 

orang muslim.
41

 

Dalam islam, kajian etika, politik bukan semata-mata untuk kepentingan 

ilmu dan kepentingan kritik ideologi, bukan pula merupakan bagian dari filsafat, 

melainkan merupakan bagian integral dari syariat, yang wajib diamalkan oleh 

setiap muslim dalam kehidupan, lebih-lebih dalam lapangan politik dan 

penyelenggaraan kenegaraan. Etika politik termasuk dalam kelompok etika sosial 

yakni yang membahas norma-norma moral yang seharusnya menimbulkan sikap 

dan tindakan antar manusia, karena hampir semua kewajiban manusia 

bergandengan dengan kenyataan bahwa ia merupakan makhluk sosial. Etika 

politik tidak menawarkan suatu sistem normatif sebagai dasar negara. Etika 

bersifat reflektif yakni memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana 

                                                           
41

 Dewi Dahlan, “Etika Politik Dalam Islam (Konstruksi dan Perspektif)”, Menara 

Ilmu15, no. 2 (2021), h. 42-50. 



29 
 

 

 

masalah-masalah kehidupn dapat dihadapi,tetapi tidak menawarkan tentang 

bagaimana cara memecahkannya.
42

 

Dengan demikian etik politik mempertanyakan tanggung jawab dan 

kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan sebagai warga negara terhadap 

negara, terhadap hukum yang berlaku dan lain sebagainya. Karena kebaikan 

manusia sebagai manusia dan kebaikan manusia sebagai warga negra tidak 

identik. Fungsi etika politik terbatas pada penyediaan pemikiran pemikiran teoritis 

untuk mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung 

jawab, rasional, objektif dan argumentatif. oleh karena itu tugas etika politik 

subsider dalam arti membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologi dapat 

dijalankan dengan objektif artinya berdasarkan argumen-argumen yang dapat 

dipahami dan ditanggapioleh semua pihak yang mengerti permasalahan.  

Selain itu etika politik dapat berfungsi sebagai sarana kritik ideologi 

(bukan negara dan hukum) berupa paham paham dan strategi legitimasi yang 

mendasari penyelenggaraan negara. Jadi etika politik hanya dapat membantu 

usaha masyarakat untuk mengejawantahkan ideologi negara yang luhur ke dalam 

realitas politik yang nyata. Misalnya, dengan merefleksikan inti/ hakikat keadilan 

sosial, bagaimana kekuasan harus ditangani agar sesuai dengan martabat 

manusia.Sejak Aristoteles para filosuf telah merenungkan manusia sebagai 

makhluk politik (zoon politicon), Max Weber (1864) salah satu orang pertama 

yang memahami sebutan makhluk politik (secara esensial) dalam term lain adalah 

makhluk yang mencari kekuasaan. Dan jika kita ingin mencari dan membahas 
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konsep kekuasaan maka kita tidak dapat terlepas dari penilaian atas kekuasaan di 

dalam politik yang selalu bergantung secara fundamental pada pandangan tertentu 

tentang manusia  

Secara umum, kekuasaan adalah kompetensi, kemungkinan atau 

kebebasan untuk menentukan sesuatu, orang atau lingkungan lain. Atau menurut 

definisi sosiolog klasik Max Weber (1864), kekuasaan adalah setiap kesempatan 

untuk menetapkan kehendak diri sendiri dalam sebuah hubungan sosial meskipun 

dihadapkan pada sebuah perlawanan, tak masalah apapun basis kesempatan itu. 

Dengan demikian setiap sifat orang dapat dipahami dan setiap konstelasi dapat 

pula dipahami. Dengan asumsi ini akan mudah mengarahkan dan memposisikan 

seseorang sesuai dengan ketetapan kehendaknya sendiri dalam situasi tertentu 

(Winkelman, l972: 28).Dengan demikian kekuasaan dan kekuasaan politik dalam 

arti luas, sebenarnya adalah sebagai ungkapan sifat dasar manusia yang kedua-

duanya sama mengalami ambivalensi: Artinya, di satu sisi kekuasaan manusia 

dapat digunakan untuk kebaikan, dengana cara yang betul betul yang manusiawi, 

baik untuk kemakmuran mereka yang berkepentingan, untuk mereka yng berada 

di sekitar kekuasaan tersebut dan lingkungannyaa. Kemudian di sisi lain 

kekuasaan manusiabisa juga digunakan untuk kejahatan, melalui cara yang tidak 

manusiawi dan tidaka mengenal prikemanusiaan, baik dengan sengajaa untuk 

merugikan mereka yang berkepentingan maupun untuk mereka yang ada di 

sekitarnya dan lingkungannya.
43
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Kekuasaan yang tak berprikemanusiaan ini lebih sering muncul malah 

menjadi yang biasa. Bertolak dari pemikiran Max Weber (1864) bahwa seseorang 

yang terlibat dalam politik, adalah mencari kekuasaan; kekuasaan sebagai alat 

untuk mencapai tujuan lain (ideal atau kepentingan sendiri) Atau kekuasaan untuk 

kekuasaan itu sendiri. Atau untuk mendapatkan martabat yang diberikan oleh 

kekuasaan itu sendiri (Hans Kung, 2002: l32). .Seharusnyalah kekuasaan dicari 

tidak hanya untuk kepentingan sendiri tetapi sebagai alat untukmelayani tujuan 

manusia. Kekuasaan politik dapat dan harus direlaativiskan untuk kepentingan 

rakyat. Dalam Q. S. An-Nisa ayat 58-59, Allah Swt., befirman: 

تِ الِٰٰٓى  ٌٰ ا الْاهَٰ َ ٌَأهُْسُكُنْ اىَْ تؤَُدُّّ ا ۞ اِىَّ اللّٰه ْْ ٍْيَ الٌَّاسِ اىَْ تحَْكُوُ اذِاَ حَكَوْتنُْ بَ َّ اۙ  َِ لِ ُْ اَ

ٍْسًا  ٍْؼاًۢ بصَِ َ كَاىَ سَوِ َٖ ۗ اىَِّ اللّٰه ا ٌؼَِظُكُنْ بِ َ ًؼِِوَّ َ  ٨١بِالْؼدَْلِ ۗ اِىَّ اللّٰه ٍْؼُْا اللّٰه ا اطَِ ْْٰٓ ٌْيَ اٰهٌَُ ا الَّرِ َِ ٰٓاٌَُّ ٌٰ

اُّلِى الْاهَْ  َّ لَ  ْْ سُ ٍْؼُْا السَّ اطَِ ٌْتنُْ َّ لِ اِىْ كُ ْْ سُ السَّ َّ  ِ ٍُ الَِى اللّٰه ّْ ءٍ فسَُدُّ ًْ ًْ شَ ٌْكُنْۚ فَاِىْ تٌَاَشَػْتنُْ فِ سِ هِ

ٌْلًً  ِّ
ْ احَْسَيُ تأَ َّّ ٍْسٌ  خِسِۗ ذٰلِكَ خَ مِ الْاٰ ْْ الٍَْ َّ  ِ ىَ باِللّٰه ْْ  ٨٥ ࣖتؤُْهٌُِ

 

Terjemahnya: 

“58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 

pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, 

hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat. 59.  Wahai orang-orang yang beriman, 

taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri 

(pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat 

tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur‟an) dan Rasul 

(sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang 

demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan 

di akhirat).
44

 

Selain itu dalam etika berpolitik, Islam memiliki pandangan tersendiri 

tentang etika berpolitik yang disebut dengan akhlak berpolitik. Dalam Islam 

mempunyai dua sumber, yaitu al-Qur‟an dan as-Sunnah yang menjadi pegangan 
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dalam menentukan segala urusan dunia dan akhirat. Kedua sumber ini sekaligus 

menjadi sumber akhak islamiah. Prinsip-prinsip dan kaidah ilmu akhlak islam, 

semuanya berlandaskan pada wahyu yang bersifat mutlak. Dengan kata lain, 

akhlak ialah suatu sistem yang menilai perbuatan zahir dan batin manusia, baik 

secara individual maupun sosial dalam berinteraksi. Dalam kitabnya Tahdzib Al- 

Akhlakk, Ibn Miskawaih membahas etika secara sistematis ke dalam beberapa 

tema sentral, yakni: jiwa, kebaikan dan kebahagiaan, keadilan, cinta dan 

persahabatan serta penyakit dan pengobatan jiwa.
45

 

Pembahasan ini dimaksudkan untuk pendidikan dan pengajaran tentang 

potensi jiwa manusia. Dalam hidup ini ada dua nilai yang menentukan perbuatan 

manusia, yaitu nilai baik dan nilai buruk (good and bad), betul dan salah (true and 

false). penilaian ini berlaku dalam semua lapangan kehidupan manusia yang 

dimaksudkan dengan baik dan buruk. 

Akhlak berfungsi untuk mengkaji dan meneliti aspek perilaku dan 

perbuatan manusia. Akhlak menilai dari segi baik atau buruknya perbuatan itu, 

apa yang patut dan apa yang tidak patut dilakukan seeorang. Segala tindakan 

manusia dilakukan ecara sadar dan dengan ikhtiar dalam berhubungan dengan 

Allah, sesama manusia, alam sekitar, hubungan dengan diri sendiri dan 

sebagainya, semuanya mengandung nilai akhlak. Segala tindakan manusia, baik 

yang berupa pribadi maupun bersifat sosial, ekonomi politik, kebudayaan, dan 

sebagainya mengandung nilai akhlak yang diambil dan dipertanggungjawabkan 
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kepada mereka yang terlibat di dalamnya. Nilai akhlak yang buruk akan berakibat 

siksaaan.
46

  

Para pelaku politik dan birokrat pemerintah harus menerapkan prinsip-

prinsip akhlaqi pada perilaku administrasi, manajemen kepemimpinan, dan 

keorganisasian. Akhlak memiliki makna yang luas dari sekadar etika, meskipun 

keduanya sama-sama memperhatikan kelakukan manusia menuju kesempurnaan 

dan kesucian hidup. Etika terbatas pada tingkah laku lahiriah, salah satu segi 

penjelmaan hidup kemasyarakatan, timbul dari dan dalam masyarakat, bersifat 

relatif, dan terikat pada ruang dan waktu. Adapun akhlak berkaitan dengan 

suasana batin ataupun pikiran.
47

 

Akhlak bersumber kepada ajaran al-Qur‟an dan as-Sunnah Rasulullah 

Saw., Ukuran baik dan buruk bersifat absolut, berlaku untuk seluruh masa dan 

tempat, sedangkan etika hanyalah produk kebudayaan yang dapat berlainan 

menurut masyarakat yang melahirkannya. Etika dapat berbeda-beda menurut 

perbedaan manusia dan zamannya. Akhlak mencakup berbagai aspek kehidupan 

mulai dari akhlak terhadap Allah, hingga kepada sesama makhluk: manusia, 

binatang, tumbuh-tumbuhan hingga benda-benda tak bernyawa seperti lingkungan 

alam. Akhlak terhadap Allah dimulai dari meyakini, menyucikan membesarkan 

menaati perintah, menjauhi larangan, hingga berserah diri kepada-Nya. Tidak 

sedikit ayat yang memerintahkan manusia untuk menjadikan Allah sebagai 

“wakil” atau pelindung. Apabila seseorang mewakilkan kepada orang lain tentang 
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suatu perbuatan, yang mewakili itu telah menjadi dirinya, sehingga sang wakil 

harus melaksanakan kehendak yang diwakilinya. Menjadikan Allah sebagai wakil 

adalah menyerahkan segala urusan kepada-Nya. Dialah yang berkehendak dan 

bertindak sesuai dengan kehendak manusia yang menyerahkan urusan manusia. 

Allah maha pengasih dan penyayang (Rahman dan Rahim). keda sifat tersebut 

dapat dinisbahkan kepaa manusia, walaupun hakikatnya tidak sama dengan 

rahman dan rahim manusia, karena manusia memiliki keterbatasan.
48

 

Oleh karena itu akhlak dan etika kepada Allah adalah landasan etika atau 

akhlak terhadap sesama manusia ataupun alam. Kebaikan kepada Allah 

hendaknya terefleksikan menjadi kebaikan terhadap manusia dan alam. Dengan 

demikian, menyelenggarakan negara dan pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari 

akhlak peda Allah karean tugas publik ini dalam islam dipandang sebagai bagian 

dari misi aplikasi ajaran dan syariat islam. 

2. Budaya Politik 

Budaya politik adalah suatu jenis pemikiran yang dianut oleh banyak 

anggota suatu komunitas, meliputi aspek kehidupan dan perubahan sosial. 

Perubahan tersebut hanyalah perubahan teknis, dari orientasi ke individualisasi 

atau dari masyarakat feodal ke masyarakat borjuis. 

 

Almond dan verba mendefinisikan budaya politik sebagai bentuk orientasi 

umum dari komunitas masyarakat yang memerhatikan sistem tatanam perpolitikan 
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beserta bagian-bagian lainnya, serta sikap dan peranannya dalam mengatur sistem 

tersebut. Artinya, proses ini didistribusikan kepada individu-individu yang 

berkenang. Dinyatakan pula bahwa warga negara selalu mengidentifikasi dirinya 

berdasarkan orientasinya terhadap simbol dan lembaga Negara. Dengan orientasi 

ini, mereka juga mengevaluasi dan mempertanyakan tempat dan 

perannya terhadap sistem perpolitikan. Berikut adalah beberapa definisi budaya 

politik sebagai bahan teoritis, yaitu:  

Budaya politik dapat dilihat dari sudut pandang dogmatis dan umum. 

Fokus utama dari sudut pandang dogmatis lebih beriorientasi pada materi tentang 

sosialisme, demokrasi dan nasionalisme. Bagian kedua (umum) lebih berfokus 

pada bentuk, peran, dan karakteristik dari budaya politik yang militerisme dengan 

bentuk sistem buka tutup. Kaitannya dengan persoalan nilai merupakan prinsip 

fundamental dengan cara pandang hidup berfokus pada hasil akhir.  

Berdasarkan pemahaman dari budaya politik tersebut, nampaknya menjadi 

pemahaman konseptual yang berorientasi pada dua level politik yaitu orientasi 

organisasi dan orientasi personal. Orientasi personal ini bukan berarti memiliki 

asumsi mengenai cenderung ke arah individualisme ketika melihat sistem 

politiknya. Jauh dari anggapan seperti itu, pandangan tersebut menganggap aspek-

aspek individual dari orientasi politik tidak lebih dari pengakuan atas fenomena 

dalam keberadaan umum masyarakat yang tidak dapat dihindari oleh orientasi 

individual.  

Mempelajari budaya politik memberi pemahaman yang luas terhadap 

jalannya sistem ini dimasyarakat. Hal ini dapat diuraikan menajadi dua hal 
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penting, yaitu : 

1. Memahami sikap masyarakat terhadap sistem politik yang dipengaruhi 

oleh kebutuhan, reaksi, dukungan, dan orientasinya;  

2. Memahami relasi dari budaya politik dan institusi politik terhadap 

adanya proses perubahan atau pergeseran paham politik. 

Budaya politik dimasyarakat hidup dalam sistem tatanan politik 

tradisional, supranasional (multinasional), dan modern. Almond dan Verba 

membagi perspektif tujuan kebijakan menjadi tiga komponen yaitu kognitif, 

emosional, dan evaluatif. 

1. Orientasi kognitif adalah bentuk pengetahuan dan keyakinan tentang 

politik, peran dan tanggung jawabnya, serta kontribusi yang 

beriorientasi pada hasil. 

2. Orientasi afektif yaitu suatu bentuk pemahaman tentang sistem politik, 

peran, aktor, dan pencapaiannya. 

3. Orientasi evaluatif: yaitu Informasi dan emosi, serta nilai dan standar, 

seringkali memengaruhi keputusan dan pendapat tentang masalah 

politik. budaya politik merupakan bagian dari budaya sosial yang di 

dalamnya terdapat subkultur, budaya politik dipengaruhi oleh budaya 

masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah keuntungan yang 

didapatkan dalam mempelajari Budaya politik di indonesia, yaitu: 

a. Sikap warga terhadap orientasi politik menentukan 

pelaksanaannya. Sikap orientasi politik berpengaruh besar tidak 
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hanya pada sikap dan dukungan pemerintah yang berkuasa, tetapi 

juga pada berbagai tuntutan, reaksi dan dukungan elite politik.  

b. Memahami hubungan antara budaya politik dan penerapan 

sistemnya dalam suatu sistem perpolitikan yang lebih stabil dan 

demokratis. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Deskriptif kualitatif adalah jenis metode yang bertujuan untuk mereferesentasikan 

fenomena yang ada melalui pengamatan langsung maupun tidak langsung oleh 

peneliti. Misalnya, perilaku, kognisi, dan motivasi serta pada hal lainnya yang 

masih berkaitan melalui penjelasan secara deskripsi verbal atau teks dalam 

konteks tertentu yang alami dan menggunakan metode ilmiah lainnya secara 

bersama-sama. Dengan kata lain, Penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

pemahaman dan penjelasan secara empiris atau faktual terhadap objek yang 

diteliti.  

Menurut Bogdan dan Guba, penelitian kualitatif merupakan penelitian 

yang menyajikan sejumlah temuan-temuan yang bersifat naratif atau verbal 

tentang suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi. Sedangkan, Kirk dan Miller 

mendefinisikan kualitatif sebagai suatu dasar ilmu sosial yang didasarkan pada 

pengamatan langsung oleh peneliti di lapangan atau data temuan yang bersumber 

pada sekumpulan data relevan yang dirangkum guna menvalidasi topik yang 

dibahas.
49
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B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat yaitu Kecamatan 

Campalagian, Kecamatan Luyo, dan Kecamatan Tutar, Kebupaten Polewali 

Mandar. Alasan mengambil daerah tersebut karena K.H. Muhammad Tahir 

merupakan Imam Besar pertama di Desa Lapeo Kecamatan Campalagian, dan 

faktor lainnya antara lain, pertama, jarak dan kemudahan akses dari tempat tinggal 

peneliti. Kedua, karena ada hal menarik yang penulis ketahui dan itu adalah 

fenomena politik yang terkait dengan judul penelitian yang di angkat. 

C. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian 

Saat menentukan objek penelitian, diperlukan suatu kriteria dalam 

penjabarannya, seperti mengetahui sumber data yang akan dikumpulkan dan 

mengidentifikasi informan atau narasumber utama dalam penelitian.  

Sesuai dengan namanya, untuk mengidentifikasi informan atau 

narahubung, penelitian ini menggunakan teknik sampling snowball (bola salju), 

yaitu teknik yang mengibaratkan pengumpulan data sampel seperti bola salju yang 

menggelinding dari bola-bola kecil hingga menjadi besar. Teknik sampling yang 

memulai dari data yang terkecil hingga data yang besar pada satuan populasi. 

Dalam perkembangannya, jumlah responden akan terus bertambah hingga 

jumlahnya dikatakan telah tercapai.
50

 Adapun informan yang ingin di wawancarai 

adalah Sebagai berikut: 
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1. Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar di Wilayah Dapil Tiga 

Polewali Mandar. 

2. Keturunan langsung dari Alm. K. H. Muhammad Tahir (Imam Lapeo) 

Perlu ditegaskan bahwa penambahan informan bisa saja terjadi sewaktu-

waktu saat penelitian ini berlangsung. Objek penelitian merupakan fokus jawaban 

yang peneliti cari, objek penelitian perlu dikonstruksi secara jelas dan tidak 

ambigu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman kepada orang lain. Informan 

diatas merupakan informan yang mengetahui banyak tentang penelitian yang akan 

dilakukan.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian sosial adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode yang 

sistematis dan ide-ide konkrit. Mengamati dan menganalisis situasi fenomena 

sosial baru, menguraikan masalah, dan memperoleh solusi. 

 Dalam mengumpulkan data yang diperlukan, penulis membaginya 

kedalam dua bagian yaitu:  

1. Data Primer 

a. Metode Wawancara 

 Wawancara mendalam pada umumnya adalah suatu proses pengumpulan 

informasi yang dilakukan oleh pewawancara dan informan, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan telah 

cukup lama terlibat dalam suatu hubungan sosial (sudah saling mengenal). Oleh 

karena itu, salah satu kriteria dari wawancara mendalam adalah keterlibatannya 
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dalam kehidupan informan. Dalam hal ini Penulis mewawancarai masyarakat dan 

tokoh masyarakat di wilayah Dapil tiga (III) Kabupaten Polewali Mandar. 

b. Observasi 

 Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang menuntut 

peneliti untuk memahami dan mengamati secara langsung hal-hal yang ada di 

lingkungan masyarakat dan sekitarnya sesuai dengan rumusan masalah penelitian. 

Hal ini memungkinkan peneliti untuk lebih memahami objek atau subjek yang 

diteliti.
51

 

 Observasi adalah pencatatan tingkah laku pada subjek (orang), objek 

(suatu benda atau kejadian sistematik) tanpa mempertanyakan atau melakukan 

interaksi dengan subjek.
52

 

2. Data Sekunder 

a. Dokumentasi  

 Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi terdiri atas buku 

catatan, literatur, arsip, buku, rekaman, dan foto serta ha lainnya. Dokumensi 

adalah data sekunder yang juga sering disebut dengan teknik pendukung dalam 

menyempurnakah data temuan yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah sebuah alat yang digunkan dalam membantu 

proses mengumpulkan data penelitian. Penelitian ini masuk kategori Independent 

Research (penelitian mandiri) dengan pendekatan kualitatif. Instrumen yang 

dibutuhkan terdiri dari notebook, kamera handphone, pedoman wawancara dan 

tape recorder.
53

 

1. Camera handphone 

  Penulis menggunakan kamera dalam meliput atau mengambil gambar 

guna keperluan dokumentasi di lokasi objek atau subjek yang diteliti, seperti 

melakukan foto bersama dengan narasumber atau informan setelah 

melakukan wawancara.  

2. Alat rekaman (tape recorder) 

  Recorder adalah alat yang digunakan penulis untuk merekam audio dan 

menyimpannya sebagai data penelitian dari hasil wawancara. 

3. Pedoman wawancara dan notebook 

  Panduan wawancara merupakan buku atau selebaran yang berisi pedoman 

untuk melakukan wawancara dan mencakup pertanyaan terkait penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. Pedoman wawancara digunakan sebagai rujukan pada 

proses tanya jawab bersama informan. Sedangkan, notebook digunakan sebagai 

alat dalam melakukan pencatatan dari keseluruhan informasi yang telah 

didapatkan. 
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F. Analisis Data 

 Analisis data adalah suatu proses dalam menyederhanakan data, dengan 

tujuan membuatnya lebih mudah untuk dimengerti atau dipahami. Teknik analisis 

data penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu analisis deskriptif dan analisis 

material yang selanjutnya akan disajikan dalam bentuk penjelasan atau rincian 

yang diambil dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.
54

 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, peringkasan, 

dan transformasi dari “data mentah” yang didasarkan pada data yang didapatkan, 

Reduksi data tidak jauh-jauh berbeda dengan menganalisis data temuan, 

Melakukan proses pengkodean dan merangkum sejumlah data. Reduksi data 

merupakan teknik dalam melakukan analisis data dengan melakukan penyaringan, 

memilih, memusatkan, membuang, dan mengatur data sehingga dapat ditarik 

sebuah kesimpulan.
55

 

2. Penyajian Data 

  Penyajian informasi terbatas pada upaya untuk dapat menampilkan 

sejumlah informasi secara benar dan tersusun sedemikian rupa sehingga dapat 

ditarik kesimpulan atau tindakan yang diambil. Kegiatan 

ini membantu dalam memahami apa yang terjadi dan apa yang seharusnya dan 
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tidak seharusnya dilakukan. Menganalisis atau bertindak berdasarkan wawasan 

yang diperoleh dari penyajian data.
56

 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari kegiatan umum di mana 

kesimpulan diverifikasi selama penelitian. Penerapan, kebenaran, dan validitas 

implikasi temuan perlu diperiksa untuk menemukan kesimpulan yang benar dan 

dapat digunakan secara jelas. Penalaran kualitatif dapat dikategorikan sebagai 

penemuan baru karena belum pernah ada sebelumnya. Suatu kesimpulan dapat 

berupa gagasan yang menjelaskan suatu objek atau fenomena yang terjadi di 

lingkungan masyarakat yang sebelumnya tidak diketahui, namun setelah diteliti 

menjadi jelas.
57
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah singkat kabupaten Polman  

Sulawesi Barat adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di 

pulau Sulawesi. Ada banyak keunikan yang bisa dilihat dari Provinsi tersebut. 

Salah satu Kabupaten yang ada di Sulawesi Barat adalah Polewali Mandar. 

Sebelum dikenal sebagai Polewali Mandar, daerah tersebut juga disebut dengan 

daerah tingkat II yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Jumlah dari penduduknya 

adalah kurang lebih 455.572 orang. Ibu kotanya sendiri yaitu Polewali dimana 

jaraknya adalah 246 kilometer dari sebuah kota Makassar yang ada di Sulawesi 

Selatan. Sebelum bernama Polewali Mandar, daerah tersebut dikenal sebagai 

Kabupaten dengan nama Polewali Mamasa atau juga disingkat dengan Polmas 

dimana secara administrasinya ada pada wilayah dari Sulawesi Selatan.  

Daerah tersebut dimekarkan dimana berdirinya sebuah kabupaten yang 

disebut sebagai Mamasa dimana merupakan Kabupaten yang tersendiri, nama dari 

Polewali Mamasa kemudian diganti jadi Polewali Mandar. Nama tersebut 

diresmikan tepatnya sejak 1 Januari tahun 2006 dimana setelah adanya penetapan 

dengan bentuknya PP Nomor 74 Desember 2005 mengenai perubahan nama dari 

Kabupaten Polewali Mamasa jadi Polewali Mandar. 
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2. Kondisi Geografis dan Iklim  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Polman 

Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu dari enam Kabupaten 

yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dengan luas darat 2.094.18 Km2 

dan luas wilayah laut 460 Km2, serta panjang garis pantai 94,12 Km2. 

Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Polewali Mandar berbatasan dengan: 

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamasa, sebelah Selatan berbatasan 

dengan selat Makassar, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pinrang dan 

sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Majene.  

Kabupaten Polewali Mandar terbagi ke dalam 16 Kecamatan yang terdiri 

atas 144 Desa dan 23 Kelurahan dengan luas wilayah 2.022,30 Km2. Kecamatan 

Tubbi Taramanu merupakan Kecamatan yang terluas dengan luas wilayah 369,95 

Km2 atau 17,65 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar. 

Sementara Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan 
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Tinambung dengan luas 21,34 Km2 atau hanya 1,06 persen dari total luas wilayah 

Kabupaten Polewali Mandar.  

Dengan posisi geografis tersebut, maka terbentuk iklim Kabupaten 

Polewali Mandar yang sangat mendukung pengembangan berbagai komoditas 

pertanian bernilai ekonomi tinggi. Menurut klarifikasi iklim Schmidt Ferguson, 

iklim Kabupaten Polewali Mandar diklasifikasikan A atau B, yang merupakan 

indikasi iklim basah dengan curah hujan merata, dimana umumnya komoditas 

pertanian dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik.  

3. Topografi, Geologi dan Hidrologi 

a. Topografi 

Dari sisi topografi, sebagian besar atau 41 persen dari luas Kabupaten 

Polewali Mandar memiliki topografi berbukit, 39 persen dari luas Kabupaten 

memiliki topografi bergunung, dan sisanya sekitar 20 persen dari luas Kabupaten 

memiliki topografi datar, dengan kelas lereng dominan antara 5-15 persen dan 15-

40 persen (70 persen dari luas Kabupaten). Dengan kondisi topografi seperti ini, 

maka perencanaan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar harus dilakukan 

dengan ekstra hati-hati agar sumber daya alam yang tersedia dapat dimanfaatkan 

secara optimal dan berkelanjutan.  
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b. Geologi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Peta Geologi Kabupaten Polman  

Berdasarkan peta geologi, Sulawesi skala 1:250.000 lembar Majene dan 

bagian barat lembar Palopo, Sulawesi (Puslitbang geologi, 1998) Kabupaten 

Polewali Mandar terdiri dari enam formasi batuan, yaitu; (Qa) ALUVIUM 

berupa endapan liat, pasir, dan kerikil; (Qpps) NAPAL PAMBAUANG berupa 

napal tufaan, serpih napalan, batupasir tufaan yang mengandung fosil 

foraminifera berumur plistosen; (Tmpi) BATUAN TEROBOSAN berupa granit, 

granodiorit, diorite, sienit dan dijumpai gabro berumur pliosen; (Tmpv) 

BATUAN GUNUNG API WALIMBONG berupa lava bersusunan basal sampai 

andesit, breksiandesitpiroksin, breksi andesitrakit berumur mio-pliosen; (Tmm) 

FORMASI MANDAR berupa batupasir, batulanau, dan serpih berumur miosen 

akhir, (Tmpm) FORMASI MAPI berupa batupasir tufaan, batulanau, 

batulempung, dan batugamping berumur miosen tengan-pliosen; (Tmav) 

BATUAN GUNUNG API ADANG berupa tuf, lava dan breksi gunung api 
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berumur miosen; dan (Kls) formasi Latimojong berupa serpih, filit, rijang, 

armer, dan kuarsit berumur kapur akhir. Gerakan-gerakan sesar banyak terdapat 

di sebelah barat dengan arah yang bervariasi tapi umumnya berarah barat laut 

tenggara. Sesar ini sebagian besar berada pada formasi Mandar. Berdasarkan 

hasil pengamatan di lapangan bahan induk tanah dapat dibedakan ke dalam 

empat macam, yaitu bahan aluvium, aluvio-marin, batuan sedimen, dan 

kerikil/batu. Batuan sedimen terutama batu pasir, batu lanau, dan serpih. Sedang 

bahan volkan yaitu tuf, batuan andesit-basal banyak dijumpai di perbukitan 

sebelah Utara Kabupaten Polman. 

c. Hidrologi  

Kabupaten Polewali Mandar mempunyai beberapa sungai yang 

merupakan sumber air. Sungai-sungai ini selanjutnya dapat menjangkau 

pengembangan berbagai keperluan. Sungai mempunyai multifungsi yang sangat 

vital diantaranya sebagai sumber air minum, industry dan pertanian atau juga 

pusat listrik tenaga air serta sebagai sarana rekreasi air. Wilayah sungai Kalukku 

Karama yang merupakan wilayah sungai lintas Provinsi dengan daerah aliran 

sungai (DAS).  

4. Daerah Pemilihan (Dapil) Tiga Kabupaten Polewali Mandar 

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Nurjannah Waris selaku 

Narasumber kegiatan memaparkan tentang Daerah Pemilihan dan alokasi kursi 

Pemilu 2024 untuk Tingkat Kabupaten Polewali Mandar yang telah ditetapkan 

KPU RI sebelumnya. 
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"Daerah Pemilihan untuk Polewali Mandar 1 meliputi kecamatan 

Polewali, Binuang jumlah Alokasi Kursi 9 kursi. Daerah Pemilihan 2 

meliputi kecamatan Tinambung, Limboro, Balanipa dan Allu jumlah 

alokasi kursi 7 kursi. Daerah Pemilihan 3 meliputi kecamatan 

Campalagian, Tutar, Luyo Jumlah Alokasi Kursi 10 kursi.Daerah 

Pemilihan 4 meliputi kecamatan Wonomulyo, Mapilli, Bulo dengan 

jumlah alokasi kursi sebanyak 8 kursi dan untuk daerah pemilihan 

Polewali Mandar 5 meliputi kecamatan Tapango, Matangnga, Anreapi, 

Matakali dengan Jumlah Alokasi Kursi sebanyak 6 kursi. Total jumlah 

alokasi kursi yang ada di Kabupaten Polewali Mandar berjumlah 40 

kursi"
58

 

 

B. Legasi dan Jejaring Kuasa Alm. K.H. Muhammad Tahir (Imam 

Lapeo) Di Kabupaten Polewali Mandar. 

K. H. Muhammad Thahir lahir di Pambusuang pada tahun 1838-1952 

tepatnya di wilayah Kecamatan Balanipa, yang termasuk dalam kawasan 

Kabupaten Polewali Mandar. Ayahnya bernama Muhammad bin haji Abd. Karim 

Altalahi dan ibunya bernama Sitti Rajiah. Sejak kelahiranya, ia diberi nama 

Junaihin Namli, merupakan nama yang asing dalam kosa kata bahasa Mandar. 

Sejak kecil ia dikenal oleh masyarakat sebagai anak yang taat dan patuh kepada 

orang tuanya, Juga dikenal sebagai anak yang jujur, pemberani dan mempunyai 

karakter optimis.  

Dalam silsilahnya ibu Imam Lapeo berasal dari keturunan hadat 

Tenggelang, suatu wilayah yang berstat us distrik dalam pemerintahan Swapraja 

Balanipa, yang sekarang termasuk dalam Kecamatan Campalagiang. Penelitian 

Rosdiana pada tahun 1995 mengungkapkan bahwa K. H. Muhammad Thahir 

(Imam Lapeo) memiliki latarbelakangan keluarga yang taat beragama. Ayahnya 

dalam melangsungkan kehidupan keluarga bekerja sebagai petani dan nelayan, 
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disamping itu masyarakat juga mengenalnya sebagai guru mengaji al-Qur‟an.
59

 

Sehingga ketaatan orangtuanya dalam bidang agama menjadi modal utama dalam 

pembentukan jiwa Imam Lapeo.  

Sejak awal gemblengan terhadapnya dilakukan oleh orang tuanya sendiri 

dan sempat menyelesaikan pendidikan al-Qur‟an di Pambusuang. Menjelang usia 

remaja, ia mulai berkonsentrasi belajar bahasa arab, seperti ilmu nahwu sharaf. 

Ilmu ini merupakan dasar baginya untuk mempelajari kitab-kitab fiqh, ilmu tauhid 

dan sebagainya. Pendidikan selanjutnya dijalani di Pulau Salemo. Pulau yang 

terkenal pada waktu itu sebagai tempat pesantren yang telah banyak melahirkan 

ulama-ulama besar. Setelah beberapa tahun menimba ilmu pengetahuan di Pulau 

Salemo, ia kemudian ikut dengan pamannya ke Padang untuk berdagang sarung 

sutera Mandar. Pengalamannya ketika berada di Padang memberi kesan yang 

sangat mendalam. Ia menyaksikan bagaimana para pemuda begitu antusias 

mengikuti pengajian dan pengajaran agama Islam yang diadakan para ulama. 

Dengan ketekunan Imam Lapeo ingin belajar, maka ia meminta izin terhadap 

pamannya untuk tinggal di Padang selama empat tahun.
60

 

Menurut para tokoh agama setempat, semasa hidup Imam Lapeo 

menerima banyak kunjungan masayarakat yang ingin bertemu untuk meminta 

saran dan pendapat sekaligus meminta didoakan oleh beliau. Hal serupa bahkan 

masih terus  berlanjut sampai saat ini sebagaimana diperlihatkan di rumahnya, 

Boyang Kayyang, anak-anak perempuan Imam Lapeo menggantikan peran ayah 
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mereka yang menerima banyak kunjungan masyarakat yang meminta untuk 

didoakan.  

Besarnya pengaruh, Legasi dan Jejaring Kuasa Imam Lapeo disebabkan 

oleh metode dakwah yang dia gunakan. Dari hasil yang didapatkan dari 

narasumber saat penelitian di lapangan, berikut beberapa metode dakwah yang 

dilakukan oleh Imam Lapeo: 

1. Pendekatan Sosial. 

Untuk metode pendekatan sosial ia melakukan beberapa cara seperti 

membantu membayarkan hutang masyarakat, ikut serta dalam kegiatan gotong 

royong, dan bersilaturahmi. Imam Lapeo memperhatikan kondisi sosial yang 

berlaku dalam masyarakat. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah diarahkan 

untuk mencari ridho Allah Swt.  

Dikemukakan oleh Nur Irwandi Yusuf selaku Kepala Desa Lapeo  bahwa: 

“Besarnya pengaruh legasi dan Jejaring Kuasa Imam Lapeo tidak terlepas 

dari metode dakwah yang dilakukan yang akhirnya menjadikan Desa Lapeo 

sebagai Desa Wisata Religi hingga saat ini. Dakwah yang dilakukan Imam 

Lapeo begitu berhasil menyentuh masyarakat hingga akhirnya tercipta 

kehidupan masyarakat yang lebih bernuansa religious sebab beliau sangat 

berbaur dengan kehidupan masyarakat tanpa mengenal kalangan. Bahkan 

hingga saat ini masih banyak peziarah yang berdatangan tanpa henti baik 

dengan tujuan ziarah makam maupun untuk meminta didoakan oleh 

keturunan Imam Lapeo yang melanjutkan dakwah beliau”
61

 

Dibenarkan juga oleh Harfan yang mengakatakan: 

“Imam Lapeo diterima sebagai pendakwah karena begitu bermasyarakat, 

bahkan beliau juga sering pergi melaut bersama masyarakat nelayan sembari 

menjalankan dakwahnya, dan apapun akan beliau lakukan untuk membantu 

masyarakat”
62
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Berdasarkan penjelasan tersebut, dakwah Imam Lapeo yang begitu 

bermayarakat dan mengakulturasi agama ke dalam budaya lokal manjadikan 

beliau memiliki peranan dan kontribusi penting melalui kerja-kerja social-

keagamaan dan kebangsaan menjadi lahan persemaian karisma dan popularitasnya 

hingga masyarakat sadar sehingga melahirkan pengakuan dan pembenaran dari 

masyarakat secara kultural kepada Imam Lapeo sebagai Waliullah. 

Modal social-keagamaan ini menjadi pijakan masyarakat mandar. Posisi 

sakralitas tersebut berlanjut hingga kini yang ditandai oleh konsistensi masyarakat 

Mandar dalam memelihara simbul-simbul sakral Imam Lapeo, diantaranya 

masjid, makan, rumah yang diistilahkan oleh masyarakat Mandar Boyang 

Kayyang. Hingga saat ini Desa Lapeo dianggap sebagai kawasan wisata religi 

oleh masyarakat baik di Kabupaten Polewali Mandar maupun dari luar daerah. 

2. Pendekatan Psikologis 

interaksi Imam Lapeo dalam metode ini, kadangkala perorangan dan juga 

perkelompok. Diceritakan oleh Irwandi bahwa:  

“Imam Lapeo pernah menjadi panitia dalam kegiatan sabung ayam dan 

dilaksanakan setelah selesai melaksanakan shalat ashar. Salah satu 

keunggulan Imam Lapeo, setiap ayam yang dijadikan sebagai jagoan pasti 

akan dapat mengalahkan lawannya. Dengan demikian, kemenangan itu 

dijadikan sebagai kesempatan mengarahkan masyarakat untuk membantu 

mengangkut bahan-bahan yang digunakan dalam pembangunan masjid. 

Aktifitas demikian memberi pengaruh signifikan terhadap masyarakat agar 

tidak terfokus lagi dalam pemeliharaan sabung ayam. Sehingga Imam Lapeo 

dapat pula mengajak mereka kejalan yang benar sesuai dengan ajaran Islam. 

Begitulah Imam Lapeo melakukan dakwah, beda orangnya beda pula 

metode yang dia gunakan”
63
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Dakwah yang seperti ini dilakukan Imam Lapeo menjadi sangat efektif 

dalam menarik minat dan pengaruh kepada masyarakat dalam pendekatan seperti 

ini mampu memahami kebutuhan dan perasaan setiap orang yang dia hadapi. 

Dengan memahami situasi psikologis seseorang, Imam Lapeo dapat 

menyampaikan pesan dakwahnya dengan cara yang lebih relevan secara personal. 

Selain itu, metode seperti ini juga dapat membangun hubungan emosional dan 

ikatan yang kuat dengan orang lain sehingga pesan dakwah yang ingin 

disampaikan dapat mempengaruhi individu secara efektif.  

3. Pendekatan budaya 

Dalam pendekatan ini berdasarkan temuan di lapangan, Salman 

mengemukakan bahwa: 

“Imam Lapeo banyak meninggalkan tradisi, budaya, dan kesenian yang 

beliau balut dengan nilai-nilai Islam yang masih terjaga hingga saat ini, seperti 

Sayyang Pattu’du, Kalindaqdaq, dan tradisi lainnya.”
64

 

Di Kabupaten Polewali Madar khusunya masyarakat Mandar sampai hari 

ini dikenal sebuah kesenian yang disebut dengan “Kalindaqdaq” yang merupakan 

warisan dari Imam Lapeo. Kalindaqdaq merupakan pantun yang dirangkaikan 

dengan kuda menari yang dikenal sebagai Sayyang Pattu’du serta alat music 

lainnya seperti kecaping dan rebana. Pesan yang disampaikan dalam gerakan serta 

alunan music tersebut mengandung ajaran Islam.
65

 Hampir memiliki kesamaan 

dengan pendekatan yang digunakan oleh Sunan Kalijaga dalam menyampaikan 
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65

 Zuriah, Jejak Wali Nusantara, Kisah Kewalian Imam Lapeo di Masyarakat Mandar 
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nilai-nilai ajaran Islam melalui budaya yang berlaku di Jawa yaitu kesenian 

wayang.
66

 

Pendekatan seperti ini menjadi daya tarik sandiri dari dakwah yang 

dilakukan Imam Lapeo terhadap masyarakat. Ini menandakan bahwa Imam Lapeo 

memang mampu memahami konteks lokal seprerti tradisi, budaya dan nilai-nilai 

masyarakat tempat dia menyampaikan dakwahnya. Hal ini menjadikan mudahnya 

lahir kepercayaan dari masayarakat atas dakwah yang disampaikan Imam Lapeo 

dan menjadikan Imam Lapeo menjadi pendakwah yang masih sangat berpengaruh 

dalam kehidupan masyarakat Polewali Mandar melalui tradisi dan budaya yang 

dia wariskan dan masih terjaga hingga saat ini. 

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, penulis memandang bahwa 

besarnya pengaruh Imam Lapeo dalam kehidupan masyarakat Polewali Mandar 

khususnya di Kecamatan Campalagiang sangat besar dipengaruhi oleh metode 

dakwah yang beliau lakukan. Sehingga sampai saat ini masyarakat Campalagiang 

yang bahkan sudah berganti generasi masih mampu mengakses nilai-nilai dakwah 

Imam Lapeo yang masih dipelihara hingga saat ini.  

Demikian pula di kediaman Keluarga Besar keturunan Imam Lapeo, 

Masjid dan Makam Imam Lapeo masih ramai dikunjungi oleh para peziarah dari 

berbagai daerah di Indonesia, yang membuktikan bahwa masih besarnya 

pengakuan dari masyarakat tentang ke-Wali-an Imam Lapeo dan dakwah yang 

disampaikan sampai sekarang masih dijaga dan diteruskan oleh keturunan-

keturunannya. 
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Di Kecamatan Campalagian Khususnya di Desa Lapeo, masyarakat 

percaya bahwa Allah Swt., akan menjawab doa-doa mereka dan setiap 

permasalahan akan ditemukan solusinya, selain itu masjid yang dibangun oleh 

Imam lapeo menjadi masjid yang mempunyai banyak jama‟ah dan makam Imam 

Lapeo dianggap sebagai tempat yang paling penting untuk diziarahi. Masyarakat 

percaya bahwa Imam Lapeo merupakan seorang yang memiliki karomah dalam 

kehidupannya. Oleh karena itu, nama Imam Lapeo telah menjadi salah satu tokoh 

agama terbesar yang pernah ada di Polewali Mandar bahkan namanya dikenal 

hingga keluar pulau Sulawesi.  

Hal inilah yang menjadi sebab sangat besarnya pengnaruh nama seorang 

K. H. Muhammad Tahir yang dikenal sebagai Imam Lapeo yang peninggalan 

tradisi dan dakwah yang dia wariskan begitu sakral dihati masyarakat Polewali 

Mandar.  

C. Dampak Legasi dan Jejaring Kuasa Alm. K.H. Muhammad Tahir 

(Imam Lapeo) Pada Kontestasi Pemilu Di Dapil Tiga Polewali 

Mandar. 

Berdasarkan temuan lapangan yang telah dijelaskan pada Sub-Bab 

sebelumnya tentang besarnya pengaruh legasi dan Jejaring Kuasa dari Imam 

Lapeo sebagai waliullah dan tokoh agama terbesar di Polewali Mandar yang dia 

dapatkan dari proses dakwah yang beliau lakukan semasa hidupnya. Tentunya hal 

ini dapat menimbulkan dampak yang sangat signifikan di masyarakat, namun 

dampak tersebut tentunya juga dapat bernilai positif dan negative bagi masyarakat 

khususnya dalam proses perpolitikan di Kabupaten Polewali Mandar. 
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Berikut berdasarkan rumusan masalah yang dijadikan sebagai rujukan 

penelitian oleh penulis menemukan beberapa fakta di lapangan yang menjelaskan 

dampak dari besarnya pengaruh legasi dan Jejaring Kuasa dari Imam Lapeo pada 

saat Pemilihan Legislatif di Kabupaten Polewali Mandar diantanya: 

1.  Penggunaan Nama Imam Lapeo Untuk Kampanye 

Berdasarkan  hasil temuan dilapangan atas besarnya pengaruh nama Imam 

Lapeo. Nama Imam Lapeo sering kali digunakan sebagai bahan kampanye oleh 

beberapa orang yang mencalonkan dalam Pemilihan legislative di Kabupaten 

Polewali Mandar khususnya di wilayah Dapil Tiga khususnya di Kecamatan 

Campalagian sebagai sentral dakwah yang dilakukan oleh Imam Lapeo.  

Dinyatakan oleh salah satu Tokoh Pemuda bernama Nasrullah Muttalib 

bahwa: 

“Dalam beberapa kontestasi Pemilihan Legislatif belakangan, tidak sedikit 

kandidat dari berbagai Partai menggunakan nama Imam Lapeo sebagai 

bahan kampanye untuk menarik suara pada pamilihan. Bahkan, calon 

tersebut tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Imam Lapeo. Ini 

berdampak pada pandangan masyarakat khusunya diKecamatan 

Campalagian sebab masyarakat di sini saat nama Imam Lapeo diigunakan, 

hal itu akan sangat menarik simpati dari masyarakat dan imbasnya bisa 

saja nama Pengaruh nama Imam Lapeo semakin berkurang akibat 

masyarakat yang kecewa dengan kinerja anggota DPR yang pada saat 

melakukan kampanye menggunakan nama Imam Lapeo”
67

 

Berdasarkan pernyataan tersebut penggunaan nama atau keterlibatan Imam 

Lapeo dalam kampanye politik tanpa izin atau dukungan dapat merugikan 

reputasinya. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan 

nama Kiai tersebut untuk kepentingan politik pribadi atau kelompok, dan dapat 

menimbulkan keraguan atau ketidak percayaan di kalangan masyarakat. 
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Etika politik memberi patokan dan norma penilaian mutu politik dan 

penyelenggaraan Negara dengan tolok ukur martabat manusia.
68

 Di sini 

dimaksudkan bahwa dalam proses berpolitik tidak dibenarkan menggunakan 

pengaruh legasi dan Jejaring Kuasa orang lain untuk mempengaruhi pandangan 

masyarakat secara negative seperti dalam melakukan kampanye tersebut, sebab 

dalam melakukan kampanye politik seharusnya proses itu digunakan oleh 

masyarakat untuk mengetahui mutu dari setiap kandidat pemimpin yang akan dia 

pilih, bukan justru digunakan oleh kandidat untuk digunakan oleh kandidat 

pemimpin untuk meraup suara massa dengan cara yang menyalahi etika dan 

norma. 

1. Potensi Perpecahan dan kecurigaan politisasi agama. 

“Penggunaan tanpa izin nama Imam Lapeo dalam politik dapat 

menyebabkan perpecahan dan kontroversi di masyarakat. Terutama jika 

Kiai tersebut memiliki pengikut yang kuat atau pengaruh yang signifikan, 

hal ini dapat memecah belah masyarakat dan menciptakan konflik di 

antara pendukung dan penentang.”
69

 

Penyalahgunaan nama Kiai dalam politik dapat menyebabkan perasaan 

curiga dan ketidakpercayaan terhadap politisasi agama. Hal ini dapat merusak 

pemahaman yang sehat tentang peran agama dalam politik dan mendorong 

kekhawatiran tentang penggunaan agama sebagai sarana manipulasi politik. 

Dikemukakan Oleh Asy‟ari: 

“menggunakan nama Imam Lapeo sebagai bahan kampanye rentan 

menimbulkan kecurigaan masyarakat khususnya dari kalangan masyarakat 

yang berpendidikan yang bisa saja memahami bahwa metode kampanye 

seperti ini merupakan merupakan politisasi agama, yang pada akhirnya 
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 Dewi Dahlan, “Etika Politik Dalam Islam (Konstruksi dan Perspektif)”, Menara 

Ilmu15, no. 2 (2021), h. 42-50. 
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 Nur Irwandi Yusuf, Kepala Desa Lapeo, Wawancara, Di Desa Lapeo, Pada Tanggal 2 

Juni 2023. 
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akan memperburuk reputasi kandidat tersebut dan bahkan dapat 

menciptakan ketegangan di masyarakat”
70

 

 

Penggunaan nama Imam Lapeo tanpa izin dalam kampanye Pemilihan 

legislatif bisa memicu polemik dan perpecahan di masyarakat. Pendukung dan 

penentang akan memperdebatkan legalitas dan keabsahan penggunaan nama 

tersebut, yang dapat membagi masyarakat dan menciptakan ketegangan. Sebab, 

Penjualan atau penggunaan nama Imam Lapeo dalam kampanye politik tanpa izin 

atau dukungan bisa menimbulkan kemarahan dan ketidakpuasan di kalangan 

masyarakat. Masyarakat yang menghormati dan mengikuti ajaran kiai dapat 

merasa melanggar dan kecewa karena penyalahgunaan tersebut. 

2. Efek terhadap hasil Pemilihan Legislatif 

Pengaruh Imam Lapeo dapat mempengaruhi hasil Pemilihan legislatif jika 

ada penggunaan namanya dalam kampanye. Namun, dampaknya dapat bervariasi 

tergantung pada tingkat pengaruh yang dimiliki Kiai tersebut di komunitas dan 

kesadaran masyarakat tentang keterlibatannya dalam proses politik. 

Asy‟ari menjelaskan tentang hal tersebut, bahwa: 

“Dalam beberapa kontestasi demokrasi belakangan ada calon yang 

menggunakan nama Imam Lapeo dalam kampanyenya yang saya anggap itu 

berdamak negative bagi masyarakat. Disamping kandidat tersebut tidak memiliki 

hubungan kekerabatan, juga ini justru bisa saja melemahkan pengaruh Imam 

Lapeo di masyarakat apabila kandidat tersebut tidak memiliki kapabilitas yang 

cukup menurut masyarakat. Hal ini juga bisa membuat masyarakat menentukan 

pilihan tidak secara obyektif sebab banyak tidak sedikit masyarakat yang menjadi 

pengikut setia ajaran dakwah Imam Lapeo dan ini bisa dipolitisasi oleh beberapa 

orang”
71

 

Penting untuk menghormati keputusan dan pandangan seputar penggunaan 

nama Imam Lapeo dalam kampanye Pemilihan legislatif, serta memastikan bahwa 
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 Asy‟ari, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Di Desa Lapeo, Pada Tanggal 4 Juni 2023. 
71

 Asy‟ari, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Di Desa Lapeo, Pada Tanggal 4 Juni 2023. 
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semuanya dilakukan dengan izin dan dukungan yang jelas. Menjaga integritas 

dalam politik dan menghindari penyalahgunaan nama tokoh agama adalah penting 

untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dan menjaga stabilitas sosial. 

3. Potensi pelanggaran hokum 

Jika penggunaan nama Imam Lapeo tanpa izin Jika nama Imam Lapeo 

dijual atau digunakan untuk kampanye Pemilihan legislatif tanpa izin atau 

dukungan yang jelas, dampaknya bisa menjadi lebih kompleks dan signifikan. Hal 

ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum, dapat timbul masalah hukum dan 

proses hukum yang melibatkan pihak yang terlibat. Pendukung atau masyarakat 

yang merasa nama kiai disalahgunakan dapat mengajukan gugatan atau tindakan 

hukum lainnya untuk menegakkan hak-hak Kiai dan mencegah penyalahgunaan 

masa depan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang terlah dilakukan, besarnya pengaruh 

legasi dan Jejaring Kuasa Imam Lapeo disebabkan oleh metode dakwah 

yang dia gunakan dengan menggunakan beberapa metode dakwah yang 

dilakukan oleh Imam Lapeo seperti: 1) Metode pendekatan social sehingga 

masyarakat dapat dengan mudah diarahkan untuk mencari ridho Allah 

Swt. 2) Metode pendekatan Psikologis, dengan memahami situasi 

psikologis seseorang, Imam Lapeo dapat menyampaikan pesan dakwahnya 

dengan cara yang lebih relevan secara personal. 3) Pendekatan budaya, 

Imam Lapeo banyak meninggalkan tradisi, budaya, dan kesenian yang 

beliau balut dengan nilai-nilai Islam yang masih terjaga hingga saat ini, 

seperti Sayyang Pattu’du, Kalindaqda. Ketiga metode tersebutlah yang 

menjadi sebab sangat besarnya pengnaruh nama seorang K. H. 

Muhammad Tahir yang dikenal sebagai Imam Lapeo yang peninggalan 

tradisi dan dakwah yang dia wariskan begitu sakral dihati masyarakat 

Polewali Mandar.  

2. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan beberapa fakta di 

lapangan yang menjelaskan dampak dari besarnya pengaruh legasi dan 

Jejaring Kuasa dari Imam Lapeo pada saat Pemilihan Legislatif di 

Kabupaten Polewali Mandar diantanya: 1) Penggunaan Nama Imam Lapeo 

Untuk Kampanye, 2) Potensi Perpecahan dan kecurigaan politisasi agama, 
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3) Efek terhadap hasil Pemilihan Legislatif, 4) Potensi pelanggaran 

hokum.  

B. Implikasi Penelitian 

Penulis berharap bahwa implikasi dari penelitian ini menjadi sumber 

informasi dan pengetahuan tentang bagaimana dampak dari Legasi dan Jejaring 

Kuasa seorang tokoh agama di masyarakat, juga penelitian ini dapat dijadikan 

bahan refleksi untuk pembaca dan terkhusus bagi penulis sendiri sehingga dapat 

menjadi lebih dewasa dalam berpolitik. 
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