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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilih]at 

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

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh kadan ha خ

 Da   l D De د

 Za    l Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy esdan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
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 ain„ ع
„ 

Apostrof terbalik 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ن

 Lam L El ي

َ Mim M Em 

ْ Nun N En 

ٚ Wau W We 

ٖ Ha H Ha 

 Hamzah ء
, 

Apostrof 

ٞ Ya Y Ye 

 Hamzah (ء) 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 vocal rangkap atau diftong. 

 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A اََ

 Kasrah I I اِ

 ḍammah U U ا ُ
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Vokal  rangkap  bahasa Arab yang lambangnya gabung antara harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

ََٜ  fatḥahdanyā‟ Ai a dan i 

َْٛ  fatḥahdanwau Au a dan u ىَ

 

 Contoh: 

 kaifa : و١َْفََ

يََ   ْٛ َ٘ : haula 

3. Maddah 

 Maddah  atau  vocal  panjang  yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Contoh: 

اتََ َِ : mata 

َٝ َِ رَ :rama 

ًََْ ل١ِْ : qila 

تََُ ْٛ ُّ َ٠ :yamutu 

 

Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

ََٜ  fatḥahdanalifatauyā‟ Ā a dan garis di atas …اََ| …

ٜ kasrahdanyā‟ I i dan garis di atas 

 ḍammahdanwau Ū u dan garis di atas ىٛ



 

xiv 
 

4. Tā’ Marbūṭah 

 Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. 

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

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

itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

ضَةَُالْأطَْفََيََِ َٚ رَ : raudal al-at fal 

د٠ََِْٕةَُاٌْفَاَضٍِةَََُ َّ ٌْ اَ : al-madinah al-fadilah 

ة َّ ٌْحِىْ  al-hikmah :   اَ

5. Syaddah (Tasydid) 

 Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

huruf (konsonanganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

َا  rabbana :رَبَّٕ

١َْٕا  najjainah :َٔجَّ

6. Kata Sandang 

 Kata  sandang  yang diikuti  oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan 

bunyi huruf yang ada setelah kata sandang.  Huruf "l" (ي) diganti dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut. Kata sandang yang diikuti 

oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. 
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 Contoh: 

ٌْفََ ٍْسَفةََُاَ : al-falsafah 

ٌْبلِادََُ  al-biladu :اَ

7. Hamzah 

 Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah 

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

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

a. Hamzah di Awal 

رْتَُ ِِ  umirtu : اُ

b. Hamzah Tengah 

َ َْ ْٚ رُ ُِ ْ  ta‟muruna : تأَ

c. HamzahAkhir 

ْٟءٌَ :شَ َ: Syai‟un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

 Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim mau pun huruf, ditulis terpisah. Bagi  

kata-kata  tertentu  yang  penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan 

dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam 

transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per 

kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

FilZilal al-Qur‟an 

Al-Sunnahqabl al-tadwin  
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9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

 Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

َََ َالََّّ ُٓ د٠ِْ Dinullah َََََََ بِاَللََّّ billah 

 Adapun tā‟ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َََ ةَِالََّّ َّ َرَحْ ْٟ َُْ فِ ُ٘    Hum fi rahmatillah 

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.  

Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur‟an 

Wa ma Muhammadun illa rasul 
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B. Daftar Singkatan 

 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt. = subhānahū wa ta„ālā 

Saw. = sallallāhu „alaihi wa sallam 

a.s.   = „alaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

QS .../...:4= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Samsyiar Rahman 

Nim : 30600118006 

Prodi : Ilmu Politik 

Judul : Studi Perilaku Pemilih Suku Tolaki dengan Suku Bugis Dalam 

Pilkada Desa Tamborasi Kabupaten Kolaka Tahun 2018 

 

 Skripsi ini dibuat dari masalah yang penulis temui di lapangan mengenai 

geopolitik suku Tolaki dan suku Bugis dalam Pilkada Kabupaten Kolaka tahun 

2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui geopolitik dan perilaku pemilih 

masyarakat suku Tolaki dan suku Bugis dalam Pilkada Kabupaten Kolaka tahun 

2018. 

 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana 

peneliti adalah instrument kunci. Metode pengumpulan data yang digunakan 

berupa metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang 

digunakan adalah data primer yang diperoleh dari observasi, wawancara dan 

dokumentasi dan data sekunder diperoleh dari profil wilayah desa, buku, jurnal, 

skripsi dan berita. Adapun teknik pengolahan data yang dilakukan peneliti berupa: 

reduksi data, penyajian data dan penerikan kesimpulan serta menganalisis data. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah geopolitik dan teori perilaku 

pemilih. 

 

 Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa (1) Geopolitik suku 

Tolaki dan suku Bugis pada Pilkada di Kabupaten Kolaka tidak ditemukan adanya 

konstelasi etnisitas ataupun sentimen etnis yang kuat. (2) Perilaku pemilih 

masyarakat suku Tolaki dan suku Bugis dalam kontestasi Pilkada tidak 

terpengaruh oleh paham kedaerahan dan menjadi cerdas dalam memilih serta 

memberikan suatu perlakuan ataupun pemahaman yang membuat masyarakat 

untuk berpartisipasi dengan lebih mengutamakan kualitas dari apa yang menjadi 

tujuannya sebagai masyarakat sosial. 

 

 Implikasi penelitian ini adalah pemerintah diharapkan dapat meningkatkan 

dalam memberi pemahaman kepada masyarakat, bahwa kita sebagai masyarakat 

dalam memilih seorang pemimpin, perlu juga dibarengi dengan kesadaran akan 

norma-norma dan mencoba melihat dari sudut pandang hukum sebab-akibat, 

karena jika kita memilih hanya berdasarkan sebab hasil dari melihat latar belakang 

suku/etnis atau keuntungan dari segi ekonomi maka tidak menutup kemungkinan 

jika pemimpin yang dipilih tersebut melakukan tindakan penyelewengan atau 

tidak berlaku adil, maka kita atau masyarakat juga lah yang akan kena akibatnya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia ialah satu dari banyaknya negeri beserta kelompok di dalamnya 

yang memiliki beragam suku serta adat-istiadat. Tetapi pada awal reformasi, etnis 

berpecah-belah di wilayah awalnya mencuat yang dilatar belakangi permasalahan 

tujuan. Bersamaan diberlakukannya peraturan wilayah, dengan membagikan hak 

pada tiap wilayah mengendalikan serta memberdayakan wilayah masing-masing 

berakibat pada kesenjangan antar wilayah sebab kemampuan yang dimiliki 

masing-masing wilayah tidak selaras dilihat dari sumber tenaganya ataupun dari 

alam. Permasalahan dilatar belakangi perbandingan suku kerap terjalin setelah 

berlakunya hak, wewenang dan kewajiban daerah. Tiap-tiap suku menampilkan 

orang-orangnya guna mengedepankan tujuan kelompok, dalam hal ekonomi, 

budaya, sosial ataupun politiknya.
1
 

Keragaman etnis, juga dikenal sebagai etnik atau suku merupakan 

penyebab utama pluralisme bangsa. Keragaman etnis pada Indonesia 

mengakibatkan Indonesia menjadi negara yang paling tidak sejenis pada global, 

selain India. Jumlah etnis atau suku bangsa di Indonesia menyebar pada banyak 

wilayah dengan memiliki karakteristik tersendiri. Ada kelompok etnis minoritas 

seperti Badui di Jawa Barat dan Kubu di Jambi, serta suku-suku lain yang 

merupakan kelompok etnis utama, seperti suku Jawa di pulau Jawa. Aspek sosial 

dan budaya seseorang disebut sebagai etnis mereka. Dengan kata lain, etnisitas 

                                                           
 

1
 Dedi Firmansyah, “Peran Politik Etnis dalam Pilkada (Studi atas Pilgub Provinsi 

Bengkulu tahun 2015)”, Skripsi, (Yogyakarta: Fak. Syari‟ah Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2010), h. 1 
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seseorang dapat ditentukan berdasarkan asal usul bahasa, tradisi, budaya, agama 

dan tempat tinggalnya. Dengan demikian, dapat diketahui ciri-ciri sosiokultural 

seseorang atau suatu kelompok, contohnya dengan bahasa yang mereka gunakan.
2
 

 Dominasi Politik suku Jawa di Indonesia telah menimbulkan beberapa 

konflik yang menyebabkan beberapa daerah di Indonesia ingin memisahkan diri 

dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). DITII atau Darul Islam pada 

tahun 1960-an menjadi bukti beberapa daerah di Indonesia ingin memisahkan diri 

dari NKRI bukan hanya karena ingin mendirikan Negara Islam, tetapi juga karena 

dominasi suku Jawa terhadap suku lain. Selain dominasi suku di kancah politik, 

dominasi suku Bugis Makassar secara ekonomi di beberapa wilayah Indonesia 

bagian Timur, seperti Ambon menjadi pemicu konflik di Ambon. Berbeda dengan 

keadaan di Malaysia yang semangat primordial khususnya semangat kesukuan 

hampir tidak terlihat, karena persoalan etnis di Malaysia lebih penting 

dibandingkan persoalan kesukuan. Oleh karena itu, permasalahan etnis tidak ada 

sebagai salah satu unsur yang dapat menyebabkan disintegrasi masyarakat di 

Malaysia. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia memberikan pelajaran berharga 

untuk membangun persatuan dalam semangat nasionalisme dengan menjunjung 

tinggi nilai-nilai luhur kebangsaan.
3
 

Di dalam Al-Qur‟an Allah Swt. menjelaskan tentang manusia diciptakan 

berbeda-beda bahasa dan warna yaitu dalam QS. Ar-Rum/30: 22. 

                                                           
 

2
 Herimanto & Winaro, Ilmu Sosial & Budaya Dasar (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 

103. 
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 Muhammad Saleh Tajuddin, Mohd Azizuddin Mohd Sani, Andi Tenri Yeyeng, 

“Berbagai Kasus Konflik di Indonesia: Dari Isu Non Pribumi, Isu Agama Hingga Isu Kesukuan”, 

Jurnal Wawasan Keislaman,  Vol. 10, No. 1. (2016), h. 69-70. 
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َ َّْ ِ َإ ۚ َ ُْ ىُ أِ َٛ ٌَْ أ َٚ َ ُْ ىُ تِ َ ٕ سِ ٌَْ َأ فُ لَا تِ اخْ َٚ َ ضِ رَْ الْأ َٚ َ اتِ َٚ ا َّ َاٌسَّ كُ ٍْ َخَ ِٗ اتِ َآ٠َ ْٓ ِِ َٚ

ََٓ ١ ِّ اٌِ عَ ٍْ ٌَِ اتٍ َ٠ ٢ََ هَ ٌِ ََٰ َفَِٟذ

Terjemahnya: 

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, 

perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui”.
4
 

Kekayaan Indonesia tidak hanya dilihat dari hasil alamnya saja, melainkan 

juga kaya dengan beragam suku, agama, kepercayaan, bahasa serta adat-istiadat. 

Dilihat dari kaya suku bangsanya, jumlahnya tidak lagi ratusan nama suku, akan 

tetapi sudah sampai ribuan apabila dirincikan hingga ke bagian-bagian sukunya. 

Dengan teknologi yang sudah berkembang pesat juga transportasi yang sangat 

berkembang dalam membantu memobilisasi masyarakat. Hal yang diperoleh dari 

memobilisasi masyarakat yaitu komposisi suku di suatu daerah berubah dengan 

cepat. Dengan berubahnya komposisi suku ini, berpotensi terjadinya konflik dan 

kesenjangan sosial maupun politik. Pada tahun 1998 di Indonesia mulai 

dilaksanakan proses desentralisasi dan demokrasi, sehingga pentingnya mengkaji 

data etnis. 

Etnisitas adalah simbol identitas yang sering digunakan menjadi alat yang 

dipakai guna memperoleh kuasa politik. Ada dua argumen dasar mendukung hal 

ini: pertama, tiap proses memilih pemimpin seperti pemilihan Presiden serta 

pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang terlaksana pada 5 tahun sekali, informasi 

perihal asal usul etnis (geopolitik) kandidat tidak akan lepas dari kerangka 

pertarungan politik antar kandidat. Kedua, dominasi serta akses ke aset ekonomi 
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sang etnisitas sosial tertentu, juga tidak dapat dipisahkan dari pembahasan para 

intelektual sosial dan politisi hingga pada warga biasa. 

Geopolitik ada menjadi cerminan dari cita-cita agar mengoptimalkan 

geografi sebagai salah satu unsur pada kehidupan berbangsa juga bernegara. 

Geografi tentu saja adalah faktor krusial, namuni signifikansi geopolitik dan 

geostrategis dari syarat geografis membutuhkan faktor-faktor yang tak terlihat 

yang mengakibatkan geografi fisik berfungsi seperti yang dibutuhkan. Dengan 

demikian, konflik geopolitik didorong tak hanya dari persepsi seorang terkait 

geografi, tapi juga oleh fungsionalitas geografi itu. 

Saat membahas makna politik, istilah “geopolitik” sering digunakan dalam 

konteks mulai dari geografi negara dan pembangunan strategis hingga kemajuan 

geografi tersebut (geostrategis). Meskipun semuanya berhubungan dengan 

bagaimana determinisme geografis merupakan dorongan identitas, proses, serta 

budaya strategis suatu negara, teori geopolitik tidak seragam. Secara teori, ciri-ciri 

bangsa dan negara sangat menyarankan konsep “perbatasan”. Memang, 

pengalaman sejarah serta aspek sosial budaya berdampak pada budaya strategis 

suatu bangsa. Namun karena cara orang melihat sejarah, unsur-unsur ini juga 

tahan terhadap banyak penyesuaian.
5
 

Kabupaten Kolaka merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi 

Sulawesi Tenggara yang didiami beberapa etnis, seperti etnis Tolaki dan Bugis. 

Para kelompok etnis tersebut menunjukkan orang-orangnya yang siap menghadapi 

pertarungan guna mengutamakan kebutuhan kelompoknya dari sisi budaya, 
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ekonomi juga politik. Dengan demikian, ditemukan bahwa sistem pemerintahan 

yang muncul dari otonomi daerah menjadi jalan dari kebijaksanaan pemerintahan 

rakyat yang menjadikan politik identitas hidup. Pihak yang berada dalam 

pemerintahan itu merencanakan terkait berkembangnya sistem demokrasi yang 

terus-menerus meningkat. Dinamika keberagaman etnis ditimbulkan dari sistem 

demokrasi yang berjalan. Sehingga memunculkan fenomena pada etnis yang 

kemudian menjadi masalah penting seperti munculnya pertarungan antar 

kelompok yang membludak. 

Visi dan misi dari pasangan calon pada pemilihan Bupati Kabupaten 

Kolaka merupakan salah satu dari banyaknya yang diperhatikan oleh masyarakat 

untuk menentukan pilihannya. Selain itu, kedekatan antara calon dengan 

masyarakat yang di pertimbangkan pemilih dalam memilih. Oleh karena itu, 

sangat dibutuhkan pendekatan untuk meraih posisi tersebut. Dinamika politik 

pada Pilkada Kabupaten Kolaka tahun 2018 menjadikan pasangan calon maupun 

tim suksesnya harus memiliki strategi, bukan hanya kepada masyarakat mayoritas 

tetapi juga minoritas yang mendiami daerah itu. Memang masih ada isu yang 

muncul pada saat pemilihan Bupati Kabupaten Kolaka dan itu tidak bisa 

dipungkiri bahwa adanya upaya membangun identitas etnis yang dilakukan oleh 

partai maupun tim sukses pasangan calon agar bisa memperkenalkan latar 

belakang pasangan calon ke masyarakat. 

Istilah Kepala Daerah tidak dijumpai dalam Undang-Undang Dasar negara 

RI Tahun 1945 dan hanya menyebut “Kepala Pemerintah Daerah” yang dapat 

dipahami sebagai Kepala Daerah. Istilah Kepala Daerah hanya dikenal pada UU 
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No. 32 Tahun 2004 yang diatur pada Pasal 24 ayat (1) serta ayat (2). Pengisian 

jabatan kepala daerah sebelum tahun 2005, tepatnya sebelum berlakunya UU No. 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dilakukan menggunakan pemilihan 

secara perwakilan, yaitu dipilih oleh wakil masyarakat yang duduk di Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, sekarang pengisian jabatan kepala 

daerah dilakukan menggunakan pemilihan umum secara langsung. Pemilihan 

umum kepala daerah secara langsung sudah dilaksanakan dari tahun 2005, dengan 

dasar di ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang memilih bahwa Gubernur, 

Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah 

provinsi, kabupaten, serta kota dipilih sendiri secara demokratis.
6
 

Setiap pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Kabupaten Kolaka 

selalu mengajukan tokoh suku Tolaki, baik itu calon Bupati maupun wakil Bupati. 

Hal ini mengakibatkan aspek primordial menjadi basis pilihan warga menjadi 

tidak efektif, dimana suaranya akan terbagi. Citra positif tokoh politik ialah aspek 

krusial berasal dari pemilihan langsung oleh warga. Konsistensi menggunakan 

tujuan politik kandidat bila terpilih mempunyai posisi penting pada pemerintahan. 

Tak bisa dipungkiri bahwa politik etnis bisa dipandang pada proses Pilkada. 

Kenyataan politik etnis terlihat dari pasangan calon kepala daerah yang selalu 

mencerminkan pola yang sama; korelasi antara dua etnis yang tidak selaras. 

korelasi tadi memberikan keberadaan suku Tolaki menjadi suku yang selalu 

berpasangan dengan etnis lain. 
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Suku Tolaki dan Bugis juga mempunyai etnis yang dominan menjadi ciri-

ciri penduduknya. Suku Tolaki ialah suku asli yang mendiami daerah Kabupaten 

Kolaka, sedangkan suku Bugis ialah suku pendatang. Setiap suku bangsa memiliki 

ciri dan kekhasan masing-masing. Etnis Tolaki merujuk di individu yang 

mengetahui bahwa dirinya mempunyai ciri sosial itulah identitas etnis Tolaki. 

Ciri-ciri sosial itu internalisasi pada berbagai aspek kehidupannya. Kehidupan 

politik Kabupaten Kolaka mencerminkan keterwakilan etnis Tolaki dan Bugis 

pada setiap peta politik. Sejarah perjalanan politik Kabupaten Kolaka 

mencerminkan posisi serta kiprah masing-masing suku pada peta politik. 

Alasan penting untuk terlibat dalam berbagai perilaku dan sikap politik 

adalah keterwakilan setiap kelompok etnis dalam spektrum politik Kabupaten 

Kolaka. Menjadi pendorong utama dalam perilaku politik, mempelajari sejarah 

perjalanan politik serta keterwakilan suku Tolaki maupun Bugis pada kancah 

politik akan menjadi motivator bagi aksi politik suku Tolaki dan Bugis. Konsisten 

dengan analisis sikap politik yang didorong oleh identitas politik individu, sistem 

nilai, khususnya nilai kepemimpinan yang memengaruhi perilaku politik individu 

harus digunakan sebagai unit analisis. 

Menggunakan beragam identitas etnis yang ada pada Kabupaten Kolaka, 

ada kompetisi etnis di momen Pilkada. Dimana para calon memakai simbol 

identitas etnisnya buat ditampilkan bahwa ia ingin memberikan pada masyarakat 

yang mempunyai kecenderungan etnis dengannya untuk membentuk eksistensi 

dari kelompok etnis itu. Menggunakan perjuangan seperti itu, para calon 

mengharapkan masyarakat menyampaikan kepercayaannya bahwa mesti ada 
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perwakilan dari kelompok etnis itu dengan tujuan memiliki posisi kekuasaan. 

Berkaitan dengan posisi etnis dalam Pilkada untuk daerah yang memiliki 

keragaman etnis biasanya akan terlihat dalam Pilkada karena pada saat memilih 

tokoh masyarakat akan melihat dari latar belakang calon tersebut baik itu dari 

etnis maupun hal lainnya. 

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti 

melakukan penelitian dengan judul “Studi Perilaku Pemilih Suku Tolaki dengan 

Suku Bugis Dalam Pilkada Desa Tamborasi Kabupaten Kolaka Tahun 2018”. 

Judul ini dibuat dengan harapan dapat memahami geopolitik dan perilaku pemilih 

masyarakat suku Tolaki dengan suku Bugis dalam Pilkada Desa Tamborasi 

Kabupaten Kolaka tahun 2018. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul “Perilaku Pemilih Suku Tolaki dengan Suku Bugis 

Dalam Pilkada Desa Tamborasi Kabupaten Kolaka Tahun 2018”. Maka dari itu 

penelitian ini akan mengulik persoalan geopolitik dan perilaku pemilih 

masyarakat suku Tolaki dengan suku Bugis dalam Pilkada Desa Tamborasi 

Kabupaten Kolaka tahun 2018. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk mendalami apa yang menjadi maksud dalam penelitian ini, maka 

terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai beberapa hal yang menjadi fokus 

penelitian dalam membangun konsep teori tersebut, yaitu: 
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a. Geopolitik 

Geopolitik merupakan pertarungan kekuasaan antara dua suku. 

Sederhananya, di geopolitik ada geografi, wilayah, dan di wilayah itu terjadi 

pertarungan kekuasaan. Geopolitik juga mencakup pemakaian kekuatan politik 

terhadap suatu wilayah. Pertarungan geopolitik didorong tidak saja oleh persepsi 

seseorang tentang geografi, tetapi juga oleh fungsionalitas geografi itu. 

b. Suku Tolaki 

Suku Tolaki merupakan etnis terbesar yang ada di Sulawesi Tenggara. 

Suku Tolaki adalah etnis yang berdiam di jazirah tenggara pulau Sulawesi yang 

juga merupakan suku asli daerah Kota Kendari dan Kabupaten Kolaka. 

Keberadaan suku Tolaki diperkirakan sudah ada bahkan sebelum masa kerajaan di 

Indonesia. 

c. Suku Bugis 

Suku Bugis merupakan kelompok etnis yang berasal dari Sulawesi Selatan 

kemudian bermigrasi ke Sulawesi Tenggara. Kedatangan suku Bugis di 

Kabupaten Kolaka bermula pada abad ke-17 tepatnya pada tahun 1667-1669 

hingga akhirnya menetap dan tinggal disana. Hubungan antara suku Bugis dengan 

suku Tolaki yaitu interaksi sosial, dalam hal ini bekerja sama dan kehidupan 

sehari-harinya. Hal itu juga berdampak dengan terjadinya pernikahan diantara 

suku Bugis dengan suku Tolaki. 

d. Perilaku Pemilih 

Perilaku pemilih merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan 

pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Adanya kecenderungan 
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masyarakat di daerah untuk memilih calon kepala daerah dengan latar belakang 

kekerabatan suku di daerahnya yang masih berpengaruh saat ini, wilayah domisili 

dan relasi kekerabatan. Beberapa masyarakat mengultimatum kepada mereka yang 

masih setia untuk memilih pilihan mereka sendiri. Sementara itu, sebagian 

masyarakat awam lebih memilih untuk mencoblos calon yang berasal dari 

daerahnya. 

e. Pemilihan Kepala Daerah 

Pilkada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang 

telah memenuhi syarat. Pilkada dilaksanakan bersamaan dengan wakil kepala 

daerah. Pilkada dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan 

Kabupaten/Kota yang diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

(Panwaslu) Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana geopolitik Suku Tolaki dengan Suku Bugis dalam Pilkada 

Kabupaten Kolaka tahun 2018? 

2. Bagaimana perilaku pemilih masyarakat Suku Tolaki dengan Suku Bugis 

dalam Pilkada Kabupaten Kolaka tahun 2018? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui geopolitik Suku Tolaki dengan Suku Bugis dalam Pilkada 

Kabupaten Kolaka tahun 2018. 

b. Untuk mengetahui perilaku pemilih masyarakat Suku Tolaki dengan Suku 

Bugis dalam Pilkada Kabupaten Kolaka tahun 2018. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, referensi atau masukan 

untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai pedoman 

dalam penelitian sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah dan 

masyarakat tentang geopolitik dan perilaku pemilih masyarakat suku Tolaki 

dan suku Bugis dalam Pilkada Kabupaten Kolaka Tahun 2018. 

E. Penelitian Terdahulu 

Pada pembahasan penelitian terdahulu, penulis menjadikannya sebagai 

salah satu referensi dalam melakukan penelitian. Dari penelitian sebelumnya, 

belum ada penelitian dengan judul yang sama dengan penelitian ini. Berikut ini 

beberapa penelitian terdahulu berupa jurnal dan skripsi terkait penelitian ini. 

1. Pertama, Penelitian oleh Yoggi Alvi Hamdani pada tahun 2020 dengan 

judul “Politik Identitas Masyarakat Multietnis Kota Sawahlunto Dalam 

Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018”. 

Penelitian ini menggunakan metodologi Kualitatif dengan teknik 

penelitian deskriptif analitis. Studi ini memanfaatkan gagasan Klause Van 

Beyme tentang gerakan politik etnis. Berdasarkan temuan kajian, Ismed 

dan Ali Yusuf tidak serta merta mendapatkan jumlah suara yang besar di 

Kecamatan Tanah Lapang karena warisan etnis yang sama. Dengan 

demikian, pelaksanaan Pilkada Sawahlunto 2018 tidak melahirkan 

konstelasi politik identitas dari organisasi masyarakat, khususnya di 

Kecamatan Tanah Lapang. Konflik politik berkembang di tingkat lokal 
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sebagai akibat dari kampanye yang menggunakan ciri-ciri etnis sebagai 

sarana komunikasi politik. Pemilihan Walikota Sawahlunto Tahun 2018 

pada masyarakat multietnis Kota Sawahlunto, dimana tidak ada pasangan 

calon dalam tahapan kampanye menggunakan isu etnis pada saat 

kampanye. Dalam Pilkada Sawahlunto 2018, tidak ada sentimen politik 

identitas. Dimana masyarakat Sawahlunto yang multietnis memiliki 

identitas komunitas baru yang merupakan bagian dari ikatan solidaritas.
7
 

 Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yoggi Alvi Hamdani 

masyarakat Sawahlunto yang multietnis memiliki identitas komunitas 

yang merupakan ikatan solidaritas mereka dalam memilih, dengan 

menggunakan gagasan Klause Van Beyme tentang gerakan politik etnis. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus kepada geopolitik 

suku dimana masyarakat memilih dengan melihat kualitas dari pasangan 

calon atas kepentingannya masing-masing dengan menggunakan teori 

geopolitik dan teori perilaku pemilih. 

2. Kedua, penelitian oleh Irfan Zharfandy pada tahun 2016 dengan judul 

“Pengaruh Politik Identitas Terhadap Pemilihan Gubernur Sulawesi 

Selatan Tahun 2013”. Penelitian ini menggunakan metode studi deskriptif 

temuan dari tinjauan literatur dan data wawancara merupakan metode 

kualiatif. Adapun teori yang digunakan secara khusus, teori hubungan 

patron-klien dari James C. Scott, teori elite politik dari Vilfredo Pareto dan 

Gaetano Mosca, dan teori politik identitas dari Manuel Castells. Dari hasil 
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penelitian ini ditemukan bahwa politik identitas masih berkembang karena 

3 faktor, seperti; sistem hierarki patron-klien dan perpecahan politik di 

kalangan elite lokal, peraturan pemerintah (desentralisasi dan kebijakan 

elektoral). Geopolitik selatan melawan geopolitik utara di Sulawesi 

Selatan adalah persaingan terselubung dalam perebutan kekuasaan. Setiap 

wilayah memiliki tipologi inti dan peri-peri, yang terakhir berfungsi 

sebagai garis pemisah antara wilayah utara dan selatan, yang pertama 

memiliki basis massa etnis terbesar dan yang terakhir memiliki wilayah 

sekitarnya sebagai pendukung vokal. Di wilayah utara; Bone, Soppeng, 

Wajo (BOSOWA) adalah suku Bugis terbesar dengan inti kabupaten 

Bone. Di selatan; Kabupaten Gowa, Makassar, Bulukumba, Maros, 

Jeneponto merupakan suku Makassar terbesar dengan inti kabupaten 

Gowa. Ketika Syahrul Yasin Limpo yang merupakan wakil suku Makassar 

terpilih menjadi Gubernur Sulawesi Selatan pada 2008 hingga 2013 

berhasil mengubah pandangan masyarakat terhadap Pemilu 2013. Dalam 

praktik politik, pengaruh politik identitas masih ada, namun tingkat 

sentimen etnis meningkat.
8
 

 Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Irfan Zharfandy yaitu 

terfokus pada politik identitas pada pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 

yang dipengaruhi oleh sistem hierarki patron-klien dan perpecahan politik 

di kalangan elite lokal serta peraturan pemerintah dengan menggunakan 

teori hubungan patron-klien dari James C. Scott, teori elite politik dari 
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Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca, dan teori politik identitas dari Manuel 

Castells. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pada 

Pilkada Kabupaten Kolaka tahun 2018 tidak ditemukan adanya sentimen 

suku/etnis dalam mencari suara dengan menggunakan teori geopolitik dan 

teori perilaku pemilih. 

3. Ketiga, Penelitian oleh Mirna pada tahun 2014 dengan judul “Diaspora 

Suku Bugis (Dalam Kajian Interaksi Suku Bugis dengan Suku Tolaki di 

Kolaka Sulawesi Tenggara”. Penelitian ini menggabungkan teknik 

fenomenologi, pendekatan penelitian sosial budaya dan metode kualitatif. 

Tokoh masyarakat suku Tolaki dan Bugis menjadi sumber data penelitian 

ini. Observasi, wawancara dan dokumentasi digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data. Kemudian teknik pengolahan dan analisis data 

dilakukan dalam 3 tahap yaitu; reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa orang Bugis mulai 

memasuki Kolaka pada abad ke 17. Banyak orang Bugis yang mengungsi 

saat terjadi “Perang Makassar” di Sulawesi Selatan saat itu. Kawasan 

Kolaka Sulawesi Tenggara merupakan salah satu situs yang dijadikan 

tempat persinggahan. Kolaka berada persis di seberang lautan dan 

didorong Sulawesi Selatan sangat dekat dengan alam, sedangkan Sulawesi 

Tenggara dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, keamanan dan 
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geografis. Kondisi di Kolaka adalah tanah yang subur, sumber air, 

pegunungan dan kondisi alam yang kaya di laut dan hutan.
9
 

 Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mirna terfokus pada 

masuknya suku Bugis di Kolaka serta bagaimana hubungan antara suku 

Bugis dan suku Tolaki dengan menggunakan pendekatan penelitian sosial 

budaya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pada 

Geopolitik pada suku Tolaki dan suku Bugis dalam Pilkada Kabupaten 

Kolaka tahun 2018. 

4. Keempat, penelitian oleh Muhammad Marzuki dengan judul “Perspektif 

Etnik Situasional Dalam Komunikasi Politik Anggota DPRD Pada 

Wilayah Multi Etnik”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. 

Penelitian ini menggunakan konsep-konsep identitas etnik perspektif 

Frederik Barth yang merupakan pengembangan dari teori Goffman tentang 

konsep diri secara kultural. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

yaitu wawancara dan observasi. Penelitian ini dilakukan secara subjektif 

dan hasilnya bersifat kasuistik. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa 

sentimen etnis sering dilihat sebagai kekuatan sekaligus masalah dalam 

arena demokrasi. Tidak ada jalan keluar dari kontestasi Pemilukada. 

Perkembangan etnisitas sebagai subbidang sosiologi politik mengikuti 

perkembangan paradigma politik identitas. Etnisitas sengaja ditinggalkan 

dari politik dalam sistem politik tertutup. Namun, etnisitas sampai taraf 

tertentu masih berperan dalam politik identitas pada level laten power. 
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Sementara itu, dalam rezim politik, etnisitas tampaknya terus menguat, 

mendapatkan lebih banyak ruang untuk berekspresi. Pada kenyataannya, 

legitimasi historis organisasi sosial-politik di tingkat lokal atau regional 

seringkali didasarkan pada etnisitas.
10

 

 Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Marzuki 

terfokus pada perkembangan etnisitas sebagai subbidang sosiologi politik 

yang sengaja ditinggalkan dari sistem politik namun pada akhirnya 

etnisitas selalu berperan dalam politik identitas dalam politik anggota 

DPRD pada wilayah multi etnik. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis tidak lagi ditemukannya peran etnisitas dalam sistem Pilkada 

Kabupaten Kolaka tahun 2018. 

5. Kelima, Penelitian oleh Andi Muh Iqbal pada tahun 2018 dengan judul 

“Politik Identitas Etnis Mandar dalam Pemerintahan Bupati Andi Ibrahim 

Masdar di Kabupaten Polewali Mandar”. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif dianalisis dengan analisis deskriptif, data dikumpulkan 

dengan teknik triangulasi yaitu penggabungan antara observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Politik 

Identitas dan Teori Kekuatan Politik. Dari hasil penelitian ini ditemukan 

bahwa dalam pemerintahan Andi Ibrahim Masdar di Kabupaten Polewali 

Mandar politik identitas berlangsung sangat massif. Politik identitas yang 

berkembang di Kabupaten Polewali Mandar sangat di dominasi oleh etnis 

Mandar, walaupun ada beberapa etnis yang ada disana seperti etnis Pattae 
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dan Bugis  namun eksistensi etnis Mandar mempunyai hegemoni yang 

sangat besar di pemerintahan Andi Ibrahim Masdar, kemenangan beliau 

bukan hanya didukung oleh besarnya masyarakat yang beretnis Mandar 

melainkan juga massifnya dukungan yang diperoleh dari birokrasi. 

Banyaknya etnis Mandar yang menduduki jabatan strategis di 

pemerintahan Andi Ibrahim Masdar tidak terlepas dari kedekatan 

emosional atau kedekatan etnisitas. Meskipun demikian pemerintah telah 

melakukan usaha dalam tujuan menekan dampak negative dari praktik 

politik identitas ini tentunya dengan berbagai cara dan juga kerja sama 

dengan dinas atau badan yang terkait.
11

 

 Perbedaan penelitian yang dilakukan Andi Muh Iqbal  terfokus 

pada politik identitas yang berlangsung sangat massif di Polewali Mandar 

pada masa pemerintahan Andi Ibrahim Masdar yang didominasi oleh etnis 

Mandar dengan menggunakan teori politik identitas dan teori kekuatan 

politik. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus kepada 

geopolitik suku yang tidak ditemukan adanya sentimen etnis dalam 

Pilkada Kabupaten Kolaka tahun 2018, dimana pada Pilkada tersebut 

masyarakat memilih atas dasar kepentingannya masing-masing dengan 

menggunakan teori geopolitik dan perilaku pemilih.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Landasan Teori 

1. Teori Geopolitik 

Geografi politik telah berkembang sejak lama, yaitu ketika sekelompok 

orang menentukan wilayahnya. Pada suku-suku terasing yang tingkat 

peradabannya masih dalam tahap perburuan dan manufaktur, penentuan wilayah 

eksplorasi perburuan sangat diperlukan. Dalam hal menentukan wilayah mereka 

dan mempertahankannya, mereka memiliki politik yang nyata. Kajian wilayah 

politik termasuk kawasan perburuan merupakan bagian dari kajian geografi 

politik. Meskipun kehidupan politik untuk melindungi suatu daerah atau negara 

telah ada dalam kehidupan manusia, namun kajian geografi politik baru muncul 

pada akhir abad ke-19.
12

 

Dengan dirilisnya buku Geografi Politik Friedrich Ratzel sekitar 

pergantian abad ke-20, bidang ilmiah independen baru didirikan. Dalam karyanya, 

ia memperkenalkan gagasan Lebensraum (ruang hidup), yang menghubungkan 

perkembangan budaya suatu negara dengan ekspansi geografis, dan 

memanfaatkannya untuk memberikan kredibilitas akademik ekspansi imperialis. 

Ratzel menciptakan filosofi dasar pemerintahan berdasarkan gagasan Darwinisme 

Sosial. Menurutnya, negara adalah “organisme” yang membutuhkan ruang yang 

cukup untuk bertahan hidup. Sebagai makhluk hidup yang harus berkembang dan 
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menjadi dewasa. Model ini membuat keputusan mengenai aneksasi, pendudukan, 

dan kolonisasi wilayah tambahan untuk kepentingan negara.
13

 

Menurut Ratzel, karakteristik daerah sangat berperan dalam menentukan 

kewenangan negara (letak, wilayah, bentuk, sumber daya alam, sumber daya 

manusia dan hubungan inetrnal). Indikasi ekspansi dan pengembangan kekuatan 

suatu negara adalah lokasi geografisnya. Karena setiap makhluk hidup 

membutuhkan tempat untuk hidup dan mempertahankan kemerdekaannya dari 

makhluk hidup lainnya, ia harus berjuang untuk mendapatkan kembali dan 

memperluas wilayah hidupnya. Negara adalah suatu Negara Organik yang 

berkembang seperti makhluk hidup yang bergantung pada keadaan geografis. 

Negara menurut pandangan politik Ratzel harus memiliki batas wilayah yang 

jelas. Dalam bukunya, beliau juga menegaskan bahwa wilayah teritorial suatu 

negara ditentukan secara tegas, karena dengan menentukan batas negara maka 

dapat ditentukan besarnya negara sekaligus kekuatan nasional negara yang 

bersangkutan.
14

 

Pandangan Ratzel tentang geopolitik menciptakan dua aliran kekuatan, 

fokus pada kekuatan di darat dan fokus pada kekuatan di laut. Melihat dampak 

persaingan antara dua aliran kekuasaan yang bersumber dari teorinya, Ratzel 

meletakkan dasar bagi superstruktur geopolitik, yakni kekuasaan negara harus 

mampu mengakomodir pertumbuhan situasi dan posisi geografis. Jadi, hakikat 

pemahaman politik adalah penggunaan kekuatan fisik untuk mewujudkan cita-cita 
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bangsa. Hal ini sesuai dengan politik perebutan kekuasaan dengan tujuan 

ekspansi. 

Pada hakikatnya, melalui geopolitik persatuan bangsa dan keutuhan 

wilayah NKRI senantiasa dapat diwujudkan berdasarkan semangat Bhinneka 

Tunggal Ika yaitu untuk persamaan, keadilan, kebersamaan dan kepentingan 

bangsa. Persatuan bangsa dan keutuhan wilayah terancam oleh berbagai gerakan 

separatis yang telah memiliki angkatan bersenjata dan masih diperdebatkan. 

Kepentingan pribadi, kelas dan kelompok cenderung lebih dominan dibandingkan 

kepentingan bangsa. Kondisi krisis tidak/belum tertangani secara terpadu karena 

para pemimpin/elite politik masih sibuk saling menyerang dan mempertahankan 

kepentingan pribadi, golongan dan kelompoknya.
15

 

Prinsip kajian geografi politik sejak awal mengutamakan prinsip relasi, 

yaitu kajian tentang hubungan antara perilaku politik dan ciri-ciri fisik. Artinya, 

perilaku politisi komunitas diinterpretasikan atau dijelaskan dalam kaitannya 

dengan citra fisik komunitas manusia. Asumsi yang dibangun adalah perbedaan 

dan variasi regional dalam suatu negara mempengaruhi keadaan populasi.
16

 Dari 

penjelasan tersebut, suatu wilayah yang terdapat keanekaragaman etnis 

penduduknya sehingga menimbulkan perbedaan yang mempengaruhi kondisi 

wilayah itu. Bahkan perbedaan itu juga muncul saat Pilkada, tidak sedikit 

masyarakat memilih dengan melihat persamaan etnisnya. 

Ada beberapa pemahaman yang muncul mengenai pemahaman tentang 

politik identitas sebagai sebuah teori dalam ilmu politik. Memaknai politik 
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identitas harus dilekatkan pada konsep identitas itu sendiri, dimana Suparlan 

menyebutnya sebagai jati diri. Menurut Suparlan, identitas atau jati diri adalah 

pengakuan terhadap seorang individu atau suatu kelompok tertentu yang dikaitkan 

dilekatkannya rangkaian ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang menjadi satu 

kesatuan menyeluruh yang menandainya masuk dalam satu kelompok atau 

golongan tertentu.
17

 

Politik identitas bukanlah sebuah hal baru dalam perhelatan pemilihan 

kepala daerah. Mobilisasi pemilihan yang didasarkan pada kesamaan identitas 

suku, agama, wilayah, budaya, dan bahasa merupakan hasil dari pilkada secara 

langsung. Dalam perjalanannya, identitas yang dimiliki setiap individu tidak 

terlepas dari kelompok masyarakat dimana individu tersebut berinteraksi. Politik 

identitas merupakan politik yang fokus utama kajian dan permasalahannya 

menyangkut perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas asumsi-asumsi fisik tubuh 

seperti persoalan politik yang dimunculkan akibat problematika gender, 

feminisme dan maskulinisme, persoalan politik etnis yang secara dasarnya 

berbeda fisik dan karakter fisiologis, dan pertentangan-pertentangan yang 

dimunculkannya, atau persoalan-persoalan politik karena perbedaan agama, 

kepercayaan dan bahasa. 

Secara teoritis, politik identitas merupakan sesuatu yang bersifat hidup 

atau ada dalam setiap etnis, dimana keberadaannya bersifat laten dan potensial, 

dan sewaktu-waktu dapat muncul ke permukaan sebagai kekuatan politik yang 

dominan. Secara empiris, politik identitas merupakan aktualisasi partisipasi politik 
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yang terkonstruksi dari akar budaya masyarakat setempat dan mengalami proses 

internalisasi secara terus menerus di dalam kebudayaan masyarakatnya dalam 

suatu jalinan interaksi sosial. Perbedaan politik identitas di Indonesia menjadi 

penting untuk dikaji sebagai upaya menarik benang merah dari perbedaan yang 

ada sehingga stabilitas politik tetap terjaga. Sebagai negara yang dilatarbelakangi 

oleh berbagai keanekaragaman, Indonesia telah membuktikan dari zaman 

kemerdekaan hingga saat ini kesatuan dapat dipelihara. 

Seakan-akan meneguhkan adanya keutuhan yang bersifat esensial tentang 

keberadaan kelompok sosial tertentu berdasarkan identifikasi primordialitas. 

Merujuk pada Castells yang mengatakan bahwa identitas merupakan atribut yang 

melekat kepada seseorang secara kultural.
18

 Masyarakat Tionghoa di Indonesia 

secara tegas teridentifikasi sebagai kelompok masyarakat non pribumi yang 

terpisah dari masyarakat asli Indonesia walaupun dalam diri mereka melekat 

identitas kesukuan Indonesia seperti Jawa (Cina Jawa), Batak (Cina Batak), 

Manado (Cina Manado), Betawi (Cina Benteng) dan lain-lain. Identifikasi 

tersebut tidak hanya diberikan oleh orang diluar Tionghoa tetapi dilekatkan pula 

oleh komunitas mereka sendiri berrdasarkan struktural silsilah etnis mereka secara 

genetik dan budaya nenek moyang. 

Dari penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa suatu wilayah yang terdapat 

keanekaragaman etnis penduduknya sehingga menimbulkan perbedaan yang 

mempengaruhi kondisi wilayah itu. Bahkan perbedaan itu juga muncul saat 

Pilkada, tidak sedikit masyarakat memilih dengan melihat persamaan etnisnya. 
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2. Teori Perilaku Pemilih 

Sikap politik seseorang terhadap objek politik yang terwujud dalam 

tindakan atau aktivitas politik merupakan perilaku politik seseorang. Perilaku 

politik adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat 

berkaitan dengan tujuan dari suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu 

tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk 

mengatur kehidupan masyarakat kearah pencapaian tujuan tersebut. Dari 

pengertian ini perilaku politik lebih diarahkan pada tercapainya konsensus untuk 

mencapai tujuan dari masyarakat dan pemerintah. 

Perilaku pemilih merupakan bagian dari perilaku politik yang 

menggambarkan keikutsertaan warga negara dalam pemilu juga menjadi 

serangkaian kegiatan membuat keputusan yakni memilih atau tidak, dan jika 

memilih apakah memilih kandidat A atau kandidat B?. Berdasarkan definisi-

definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku pemilih merupakan 

tindakan seseorang untuk memberikan suara dalam pemilihan, dimana yang 

menjadi perhatian adalah mengapa seorang pemilih memilih kandidat tertentu dan 

bukan kandidat lainnya. 

Pengaruh isu dan kandidat itu antara lain berkaitan erat dengan peristiwa 

sosial, ekonomi dan politik tertentu yang konstektual dengan pemilihan yang 

bersangkutan, sementara pendekatan rasional terhadap kandidat bisa didasarkan 

pada kedudukan, informasi, prestasi dan popularitas pribadi bersangktan dalam 

berbagai bidang kehidupan. Kualitas kandidat  memiliki dua variabel, yakni 

kualitas instrumental yaitu tindakan yang diyakini pemilih akan direalisasikan 
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kandidat bila telah menang dalam pemilihan, dan variabel kualitas simbolik yaitu 

kualitas kepribadian seseorang yang berkaitan dengan integritas diri, ketegasan, 

ketaatan pada norma dan aturan, kebaikan, sikap merakyat dan sebagainya. 

Setiap orang adalah bagian dari jejaring sosial yang berbeda, termasuk 

keluarga, tempat kerja, teman dan sebagainya. Kedudukan sosial ekonomi, agama, 

lokasi tempat tinggal, pekerjaan dan usia mereka menentukan lingkaran sosial 

yang memberikan tekanan dan kendali atas pilihan pemilih. Model sosial dapat 

menawarkan pembenaran yang meyakinkan untuk perilaku pemilih yang teguh. 

Ini karena fondasi struktural setiap orang berkembang secara bertahap. Model 

sosiologis tidak dapat menjelaskan alasan mengapa preferensi politik masyarakat 

berubah dari waktu ke waktu. Masuk akal jika konteks sosial, bukan individu, 

berfungsi sebagai dasar analisis utama untuk paradigma ini. Agama, etnis, 

pendidikan, tempat tinggal dan pekerjaan adalah alat yang menjadi dasar analisis 

sosiologis.
19

 

Perilaku adalah tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihan yang 

menurutnya paling diinginkan atau paling tepat. Perilaku pemilih selalu mengubah 

pilihan politik. Perubahan perilaku adalah pilihan, dulu memilih sekarang tidak, 

dulu konsisten sekarang tidak, dulu masa bodoh sekarang turut berpartisipasi. 

Perilaku pemilih seperti ini tentu mempengaruhi perolehan suara dan kekuasaan 

partai politik. Salah satu perubahan nilai di bidang politik adalah sistem pemilihan 

langsung bagi anggota legislatif, presiden dan kepala daerah. Dengan adanya 

perubahan ini, memberi peluang bagi partisipasi politik publik. Jika pada masa 
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orde baru rakyat bergantung pada keputusan partai politik, maka pada masa 

reformasi rakyat langsung memilih sendiri. 

Perilaku memilih merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan 

pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Perilaku memilih sebagai 

kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam 

kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara secara 

langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini 

mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, 

menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau 

anggota parlemen. 

Di mata publik, Pilkada hanya dijadikan ajang perebutan kekuasaan oleh 

segelintir elit partai politik untuk merebut kekuasaan di eksekutif daerah. Hal ini 

terlihat dari fenomena tidak semua pemilih menggunakan hak pilihnya. Partai 

politik yang seharusnya hanya menjadi alat yang menghadirkan calon terbaik bagi 

rakyat, cenderung lebih mengutamakan calon yang loyal kepada atasannya 

daripada calon dari luar partai yang dinilai masyarakat lebih berkualitas dan layak. 

Sehingga masalah perilaku pemilih terkadang tidak rasional dan tidak konsisten 

dalam menentukan pilihan. Hal ini didasarkan pada pengetahuan yang berkaitan 

dengan pendidikan politik atau lebih khusus pendidikan pemilih. Satu-satunya 

hambatan untuk pendidikan politik pemilih adalah biaya dan waktu. Masalah 

biaya terkait dengan krisis ekonomi dan beratnya beban hidup masyarakat, 

terutama di pedesaan, yang rawan jual beli suara (Politik Uang). Tak jarang calon 

kepala daerah menggunakan uang atau barang sebagai umpan untuk memilih 
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dirinya sendiri, baik yang diberikan kepada perseorangan maupun kelompok. 

Selain itu, masa kampanye yang singkat membuat pemilih tidak mendapatkan 

informasi tentang program calon kepala daerah. Akibatnya, pemilih tidak 

mengetahui calon mana yang layak menjadi pemimpin, pemilih memilih sesuai 

pilihan rakyat.
20

 

Studi perilaku pemilih mempelajari perilaku pemilih masyarakat dengan 

membagi 3 pendekatan yaitu sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional. Peneliti 

memfokuskan pada pilihan rasional yang lebih fokus kepada nilai manfaat yang 

akan diterima oleh calon pemilih jika mereka memilih calon tersebut, rational 

choice atau pilihan rasional juga sebuah perilaku memilih yang ada di masyarakat 

yang berkaitan dengan ekonomi dan manfaat. Semakin berkembangnya zaman 

masyarakat akan semakin pintar dalam menentukan pilihannya, secara rasional 

masyarakat ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan pergantiannya 

calon pemimpin setiap 5 (lima) tahun sekali. Perilaku memilih dengan 

menggunakan pendekatan pilihan rasional dapat menjelaskan masalah yang terjadi 

di masyarakat dalam menentukan pilihannya.  

Pendekatan rasional merupakan tindakan rasional dari individu atau aktor 

untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu dan tujuan itu 

ditentukan oleh nilai atau pilihan.. Pendekatan pilihan rasional memusatkan 

perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan 

atau mempunyai maksud. Artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakannya 

tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor pun dipandang mempunyai 
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pilihan atau nilai, keperluan yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan 

dilakukan untuk mencapai tujuan yan sesuai dengan tingkatan pilihannya. 

Tindakan rasional berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan 

bahwa tindakan itu dinyatakan. Bahwa bermula dari adanya pilihan yang 

dipertimbangkan dengan rasio manusia lalu ditindaklanjuti dengan tindakan yang 

nyata. 

Rational Choice adalah sebuah pendekatan perilaku memilih yang 

merupakan kritik terhadap dua model pendekatan yang sudah ada yaitu 

pendekatan sosiologis dan psikologis. Jika asumsi pilihan rasional mampu 

menjelaskan pasar, maka hal ini juga dapat menjelaskan fungsi politik. Operasi 

model ini didasarkan bahwa semua keputusan yang telah dibuat oleh pemilih 

bersifat rasional, yakni dipandu oleh kepentingan diri sendiri dan diberlakukan 

sesuai dengan prinsip maksimalisasi manfaat. Pilihan politik pemilih rasional 

senantiasa berorientasi kepada hasil yang dicapai oleh kandidat tertentu dalam 

politik, baik hasil yang persepsikan maupun yang diantisipasi.  

Pendekatan pilihan rasional mencoba menjelaskan bahwa kegiatan 

memilih sebagai kalkulasi untung dan rugi yang dipertimbangkan tidak hanya 

“ongkos”  memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang 

diharapkan, tetapi juga perbedaan alternatif berupa pilihan yang ada. 

Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri 

untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, 

pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang 
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kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih 

atau tidak ikut memilih. 

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perilaku 

pemilih pada pemilihan kepala daerah secara langsung membuka ruang bagi 

pemilih untuk memilih calon sesuai dengan hati nuraninya. Dengan situasi seperti 

ini, menjadikan latar belakang masyarakat sebagai pemilih menentukan 

pilihannya berdasarkan alasannya masing-masing. 

B. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

   

 

 

Pertarungan kekuasaan antar suku dalam pemilihan kepala daerah sudah 

sering ditemukan. Di antara pasangan calon kepala daerah tidak sedikit yang 

berkolaborasi dengan suku yang berbeda. Seperti pada Pilkada kabupaten Kolaka, 

para kandidat kolaborasi dengan etnis lain, yaitu suku Tolaki dan suku Bugis. 

Dengan suku Tolaki yang selalu turut serta dan kemenangan selalu saja berpihak 

GEOPOLITIK 

GEOPOLITIK 

- SUKU  TOLAKI 

- SUKU BUGIS 

Hasil Penelitian: 

- Geopolitik suku tidak ditemukan adanya 

konstelasi etnisitas yang kuat. 

- Perilaku pemilih dalam pilkada tidak 

terpengaruh oleh paham kedaerahan dan 

cerdas dalam memilih. 

PERILAKU 

PEMILIH 

Jenis Penelitian: 

Metode Penelitian 

Kualitatif 

Teori: 

- Geopolitik 

- Perilaku Pemilih 
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kepada mereka yang calonnya dipasangkan dengan suku lain. Berdasarkan hal 

tersebut, muncul dugaan bahwa sentimen etnisitas merupakan perilaku politik 

yang khas dalam sistem perpolitikan Kabupaten Kolaka, terkhusus saat pemilihan 

kepala daerah. Siapa pun calonnya dan suku apa pun dia, suku Tolaki selalu 

muncul dalam setiap kolaborasi sebagai pasangan calon kepala daerah dan 

akhirnya berhasil memenangkan pemilihan tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan dengan 

metode kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari berbagai informan yang 

dapat mewakilkan dan dianggap mampu mendukung dalam penelitian ini. 

Penelitian kualitatif adalah suatu tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang 

pada dasarnya bergantung pada pengamatan orang-orang pada hakikatnya sendiri 

dan hubungannya dengan mereka dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.
21

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi 

Tenggara. Tepatnya di Desa Tamborasi Kecamatan Iwoimendaa. 

C. Sumber Data 

Dalam penelitian ini ada beberapa sumber data yang digunakan, ialah: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari subyek 

penelitian yang berupa perorangan maupun kelompok. Sumber data primer dalam 

penelitian ini diambil dari survey lapangan tentang objek yang akan diteliti dan 

disesuaikan dengan kebutuhan yang diperoleh dari narasumber ataupun informan. 

Pada fenomena penelitian tentang geopolitik suku Tolaki dengan suku Bugis 

dalam kontestasi Pilkada, peneliti langsung melakukan pendekatan kepada 
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 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2000), h. 3 
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pemerintah dan masyarakat umum untuk mengumpulkan data dalam berbagai 

bentuk, seperti dokumentasi dan wawancara. Peneliti juga mengadakan sesi tanya 

jawab dengan narasumber. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder ialah sumber tambahan yang tidak langsung diambil 

dari survei lapangan melainkan dari sumber yang telah dibuat dari orang lain. 

Seperti profil wilayah desa, buku, jurnal, skripsi, berita dan dokumen yang 

memungkinkan untuk dijadikan pelengkap dalam penelitian ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah cara menganalisis catatan perilaku secara sistematis 

dengan cara melihat atau mengamati kelompok dan individu secara langsung guna 

menjadi pendukung dalam penelitian ini.
22

 Pengamatan ini terjadi ketika peneliti 

melakukan perjalanan atau berada di lokasi penelitian untuk melihat bagaimana 

orang berperilaku dan terlibat dalam kegiatan. Observasi ini tidak terstruktur dan 

partisipan bebas mengungkapkan pendapat mereka ketika peneliti mengajukan 

pertanyaan. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung di Desa 

Tamborasi Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka untuk mendapatkan 

informasi. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan 

dilakukan oleh dua pihak, pewawancara yang memberikan pertanyaan dan yang 
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Rineka Cipta, 2006), h. 229 



 

32 
 

diwawancarai memberikan jawaban.
23

 Dalam setting tatap muka, komunikasi 

berbentuk tanya jawab menjadikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah informan 

sebagai media visual dan auditori yang saling melengkapi. Dengan demikian, 

wawancara dapat merekam perasaan, pengalaman, emosi dan motivasi yang 

dimiliki oleh orang yang bersangkutan. 

Adapun informan dalam penelitian ini adalah: Drs. Safruddin DM (Kepala 

Desa), Edyrianto (Kepala Dusun), Samsul Alam (Ketua Pemuda), Saidar 

(Masyarakat), Darti (Masyarakat), Wawan (Masyarakat), Ernawati (Masyarakat), 

Evi (Masyarakat), Adi (Masyarakat), dan Isman (Masyarakat) yang berdomisili di 

Desa Tamborasi Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka. Partisipan 

diwawancarai dengan tidak terstruktur, pertanyaan terbuka diperlukan dalam 

wawancara ini untuk memperoleh pemikiran dan pendapat.  

3. Studi Kepustakaan 

Studi Kepustakaan yakni dengan mempelajari dan menganalisis berbagai 

literatur berupa buku, jurnal, skripsi, tesis atau tulisan lain yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. 

4. Dokumentasi 

Tidak diragukan lagi bahwa menambahkan gambar ke sumber data sangat 

menguntungkan. Satu poin penting harus dibuat untuk memberikan gambaran luas 

tentang gambar sebagai data atau sebagai katalis untuk membuat data: jika sumber 
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data adalah gambar, akan ideal untuk data ditranskipkan ke dalam catatan 

lapangan sebelum diperiksa.
24

  

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data dalam penelitian adalah proses mengumpulkan 

data penelitian dan mengubahnya menjadi informasi yang dapat digunakan oleh 

banyak pemangku kepentingan. Setelah data-data yang diperlukan sudah tergali 

dan terkumpul, maka langkah selanjutnya mengolah data tersebut. 

2. Analisis Data 

 Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan adalah tiga aliran 

aktivitas bersamaan yang membentuk operasi analitis, Menurut Miles dan 

Huberman. Konkuren menunjukkan bahwa sebelum, selama, dan setelah 

pengumpulan data dalam paralel, proses siklus dan interaksi yang menghasilkan 

wawasan luas yang dikenal sebagai “analisis” berlangsung. Interaksi tersebut  

menghasilkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis 

kualitatif interaktif yang disarankan Miles & Huberman dirangkum disini.
25

 

a. Reduksi Data 

Analisis dan reduksi data bukanlah proses yang berbeda. Reduksi data 

adalah proses memilih, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, 

mengabstraksikan, dan memodifikasi data mentah yang dihasilkan dari catatan 

lapangan yang ditulis. Reduksi data adalah jenis analisis yang menjelaskan, 

                                                           
 24

 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (PT Remaja Rosdyakarya, Bandung 

1989), h. 157. 
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mengelompokkan, mengarahkan, membuang informasi yang tidak berguna, dan 

mengatur data sehingga kesimpulan dapat dibuat dan dikonfirmasi. Setelah 

penelitian lapangan, reduksi atau transformasi data ini dilanjutkan hingga laporan 

akhir yang komprehensif dibuat. Oleh karena itu, penelitian kualitatif dapat 

dirampingkan dan diubah dalam berbagai cara, seperti dengan pemilihan yang 

cermat, ringkasan yang singkat, kategorisasi ke dalam pola yang lebih besar dan 

sebagainya. 

b. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. 

Penyajian data memiliki tujuan untuk menyusun informasi yang didapatkan 

kemudian dijelaskan secara spesifik. Menyajikan data sebagai kumpulan data 

terorganisir memungkinkan pilihan untuk membuat keputusan dan sampai pada 

kesimpulan. Data yang telah direduksi ditampilkan dengan menggunakan metode 

penelitian kualitatif yang dapat berupa rangkuman singkat, bagan, atau hubungan 

antar kategori. Dengan menampilkan data, lebih mudah untuk memahami apa 

yang terjadi dan merencanakan pekerjaan di masa depan berdasarkan apa yang 

telah dicapai.
26

 

c. Penarikan Kesimpulan 

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Dimana kesimpulan awal 

yang diberikan masih bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-

bukti saat peneliti kembali dari lapangan. Temuan dan verifikasi menurut 

pendapat Milles dan Huberman bersifat sementara, kesimpulan sementara yang 
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dapat berubah jika bukti yang cukup tidak dihasilkan untuk membenarkan putaran 

pengumpulan data berikutnya. Namun, temuan yang dikemukakan adalah 

kesimpulan yang kredibel jika didukung oleh informasi yang andal dan konsisten 

ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data.
27
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Kabupaten Kolaka 

Sebelum tahun 1905, daerah yang saat ini dikenal sebagai Kolaka mulai 

terbentuk atas pembicaraan sejarah yang didapatkan dari tuturan secara turun 

temurun dari komunitas Mekongga yang mendiami wilayah Kabupaten Kolaka 

sejak dulu hingga sekarang. Proses asal dan terbentuknya Kerajaan Mekongga 

diilhami eleh suatu rangkaian dengan datangnya dua orang bersaudara kandung 

mengendarai sarung sakti “Toloa Sarungga”. Dua orang bersaudara ini tiba 

disuatu bukit yang bernama “Kolumba” yang berada dalam kawasan Balandete. 

Kedua orang bersaudara ini adalah Larumbalangi dan Wekoila. Proses selanjutnya 

Larumbalangi “Sangia Wonua” meletakkan dasar-dasar terbentuknya Kerajaan 

Mekongga yang berpusat di Wundulako dan saudaranya Wekoila melanjutkan 

perjalanan ke wilayah Konawe, kedua saudara kandung tersebut dianggap sebagai 

aktor pertama dalam proses meletakkan dasar-dasar penting sebagai Pemimpin 

Negeri atau “Anakiano Wonua”. 

Pada masa awal datangnya Larumbalangi, masyarakat Mekongga yang 

mendiami wilayah dipimpin oleh para Tonomotuo, pada Zaman itu masyarakat 

Mekongga selalu mendapat gangguan dari seekor  burung besar (elang raksasa) 

yang dalam bahasa daerah disebut “Konggaaha”. Dengan petunjuk strategi dari 

Larumbalangi, maka burung tersebut dapat terbunuh oleh bambu runcing 

“Osungga” yang dipasang oleh masyarakat penghuni Tobu dan Tombak “Kasai” 
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yang dipegang oleh ksatria yang menjadi umpan Kongga yang bernama Tasahea 

dari Loea. Dengan terbunuhnya burung Kongga serta merta disambut luapan 

kegembiraan dan kebahagiaan masyarakat sehingga para Tonomotua kemudian 

menyatakan ikrar untuk mengangkat Larumbalangi sebagai pemimpin. 

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, 

Kolaka merupakan daerah pertama di Sulawesi Tenggara yang menyatakan diri 

sebagai wilayah de facto Republik Indonesia dengan Andi Kasim Sulewatang 

Ngapa selaku Petor/Kepala Pemerintahan Republik Indonesia di Kolaka. Untuk 

menjadikan Kolaka dari status kewedanaan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II 

dengan melalui perjuangan rakyat Kolaka yakni pada tanggal 24 Agustus 1951 di 

dalam suatu pertemuan di Kendari yang diadakan oleh Kepala Afdeeling Buton 

dan Laiwoi dengan pemerintah setempat dan pemuka masyarakat Sulawesi 

Tenggara yang dimaksudkan untuk menentukan dimana sebaiknya kedudukan 

ibukota Sulawesi Tenggara karena waktu itu Butonlah yang menjadi ibukota 

negeri. 

Kesimpulan pertemuan yaitu Kolaka dan Kendari menuntut kabupaten 

tersendiri, sehingga di Sulawesi Tenggara akan dibentuk dua kabupaten yaitu 

Kabupaten Buton/Muna dan Kabupaten Kolaka/Kendari. Proses perjuangan 

pembentukan Kabupaten Kolaka/Kendari tiba-tiba mengalami perkembangan baru 

dengan tuntutan yang baru dari Kolaka untuk berdiri sendiri sebagai satu 

kabupaten terlepas dari Kabupaten Kolaka/Kendari. Akhirnya pada bulan 

September 1959 terdengarlah pengumuman melalui Radio Republik Indonesia 

Makassar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah 
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Tingkat II di Sulawesi. Dimana Kolaka menjadi kabupaten dengan tiga kecamatan 

yaitu Kecamatan Kolaka dengan ibukota Wundulako, Kecamatan Tirawuta 

dengan ibukota Rate-Rate, Kecamatan Batu Putih dengan ibukota Wawo. 

Dengan undang-undang tersebut ditetapkan pejabat/penguasa sementara 

daerah tingkat II yang baru yaitu Wedana Abunawas sebagai kepala pemerintah 

Kolaka. Kemudian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi 

Daerah, ditetapkan pengangkatan bupati kepala daerah yang pertama dan untuk 

Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka ditunjuk dan diangkat Bapak Yacob 

Silondae sebagai Kepala Daerah Tingkat II Kolaka. Pelantikan dan pengambilan 

sumpah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kolaka dilaksanakan oleh Gubernur 

Andi Pangeran Pettarani atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 29 

Februari 1960 bertempat di Gedung Nasional Kolaka. Maka dari itu, hari jadi 

Kabupaten Kolaka ditetapkan pada tanggal 29 Februari 1960. 

2. Demografi Penduduk 

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten 

Kolaka sebanyak 314.812 jiwa yang terdiri dari 161.679 laki-laki dan 153.133 

perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk pada kurun waktu tahun 2000-

2010 rata-rata sebesar 2,79% pertahun. Pada tahun 2018 jumlah penduduk 

Kabupaten Kolaka sebanyak 256.872 jiwa. Sementara pasca terjadinya pemekaran 

wilayah pada tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Kolaka sebanyak 241.366 

jiwa. Selain itu, penduduk Kabupaten Kolaka berdasarkan data BPS tahun 2022 

adalah 246,137 jiwa, yang terdiri dari 125.462 jiwa laki-laki dan 120.672 jiwa 

perempuan. Adapun tabel jumlah pemilih tetap Kabupaten Kolaka yaitu: 
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Tabel 4.1 

Jumlah Pemilih Tetap Pilkada Kabupaten Kolaka Tahun 2018 

Kecamatan 

Jumlah 

TPS 

Jumlah Pemilih 

L P Total 

Watubangga 40 5.272 5.032 10.304 

Tanggetada 39 5.065 4.847 9.912 

Toari 24 3.214 3.113 6.327 

Polinggona 18 2.010 1.826 3.836 

Pomalaa 66 10.219 9.976 20.195 

Wundulako 46 7.248 7.094 14.342 

Baula 27 3.844 3.722 7.566 

Kolaka 85 11.674 12.014 23.688 

Latambaga 63 9.378 9.324 18.702 

Wolo 45 6.569 6.280 12.849 

Samaturu 54 8.151 7.930 16.081 

Iwoimendaa 18 2.688 2.724 5.412 

Total 525 149.214 

Sumber: www.kpu.go.id 

3. Topografi 

Topografi wilayah Kabupaten Kolaka pada umumnya memiliki permukaan 

tanah yang bervariasi mulai dari datar, landai, agak miring, agak curam dan sangat 

curam.
28

 Keadaan permukaan wilayah Kabupaten Kolaka umumnya terdiri dari 
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gunung dan bukit yang memanjang dari Utara ke Selatan. Memiliki beberapa 

sungai yang memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber tenaga, 

kebutuhan industri, kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan irigasi serta 

pariwisata. 

4. Profil Desa Tamborasi 

a. Letak Geografis 

 Desa Tamborasi merupakan salah satu desa yang ada dalam wilayah 

Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka. Luas Desa Tamborasi adalah 470.296 

Ha. Sebagian besar lahan di Desa Tamborasi digunakan sebagai lahan pertanian, 

perkebunan, tempat pemukiman penduduk dan Lokasi Kantor Pemerintahan Desa. 

Jarak pusat Desa Tamborasi dengan Ibukota Kabupaten yang dapat ditempuh 

perjalanan darat ±84 KM. Sedangkan jarak pusat Desa dengan ibukota kecamatan 

yang ditempuh melalui perjalanan darat ±9 KM. 

b. Kondisi Demografis 

1) Penduduk 

Masyarakat Desa Tamborasi memiliki karakteristik yang beragam. 

Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa Tamborasi pada tahun 2018 

adalah 1.240 Jiwa. Adapun jumlah penduduk yang memiliki hak pilih adalah 877 

Jiwa dan yang menggunakan hak pilih pada Pilkada tahun 2018 adalah 855 Jiwa. 

Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk Desa Tamborasi Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin 

Kelompok 

Umur 

Jenis Kelamin 
Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

0-4 61 58 119 

5-9 48 48 96 

10-14 51 51 102 
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15-19 58 47 105 

20-24 52 49 101 

25-29 46 46 92 

30-34 44 46 87 

35-39 40 43 83 

40-44 48 44 92 

45-49 48 46 94 

50-54 41 42 83 

55-59 29 32 61 

60-64 28 35 63 

65-69 13 21 34 

70-74 11 17 28 

75+ - - - 

Total 612 625 1.240 

Sumber: Profil Desa Tamborasi Tahun 2018 

2) Keadaan Sosial 

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat 

tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non-formal 

mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan. Agama, kebudayaan, adat istiadat 

dan kebiasaan yang ada juga beragam. Secara detail, keadaan sosial penduduk 

Desa Tamborasi disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Keadaan Sosial Penduduk Desa Tamborasi 

Jenis Uraian 

Jumlah 

Satuan Laki-

laki 
Perempuan 

Pendidikan Belum Sekolah 45 48 

Jiwa 

TK/Sederajat 22 30 

SD/Sederajat 32 36 

SMP/Sederajat 21 33 

SMA/Sederajat 28 35 

Diploma/Sarjana 19 22 

Tidak Pernah Sekolah 141 125 

Mata 

Pencaharian 

Pokok 

Belum Bekerja 174 196 

Buruh Tani 20 30 

Ibu Rumah Tangga  340 

Montir 4  
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Nelayan 27  

PNS 4 2 

Pelajar 174 196 

Pemilik Usaha  

Rumah Makan 
5 4 

Pemuka Agama 4  

Pengusaha 4  

Perangkat Desa 25 6 

Petani 301 39 

Polri 1  

Sopir 16  

Tukang Anyaman  4 

Tukang Batu 14  

Tukang Cukur 2  

Tukang Jahit  6 

Tukang Kayu 8  

Tukang Kue  2 

Tukang Las 1  

Tukang Rias  1 

Etnis/Suku 

 
Jawa 1 1 

Makassar 36 44 

Tolaki 277 314 

Bugis 296 272 

Tenaga Kerja Usia 18-56 tahun 

Yang Bekerja 
160 162 

Usia 18-56 tahun 

Yang Belum/Tidak 

Bekerja 

45 41 

Usia 56 tahun keatas 

Yang Bekerja 
55 68 

Usia 18-56 tahun buta 

aksara dan 

huruf/angka latin 

77 74 

Usia 18-56 tahun tidak 

tamat SD 
65 57 

Usia 18-56 tahun 

tamat SD 
98 82 

Usia 18-56 tahun 

tamat SMP/Sederajat 
48 66 

Usia 18-56 tahun 

tamat SMA/Sederajat 
70 60 
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Sumber: Profil Desa Tamborasi Tahun 2018 

B. Geopolitik Suku Tolaki dan Suku Bugis Dalam Pilkada Kabupaten Kolaka 

Tahun 2018 

 Salah satu ciri bangsa Indonesia Indonesia adalah kemajemukan dalam 

artian keberagaman baik dari segi etnis, agama, serta keragaman budaya. 

Menariknya, Indonesia sebagai salah satu negara yang paling majemuk berdiri 

diatas perbedaan telah hidup secara berdampingan berabad-abad. Nelintasi 

perjalanan sejarah, bahkan menjadi ciri khas yang telah dikenal oleh dunia 

internasional. Melalui slogan kebangsaan yang telah menjadi jati diri Bangsa, 

Bhinneka Tunggal Ika, sebuah ekspresi politik yang tidak hanya menjadi 

simbol negara tetapi lebih dari itu, gagasan tersebut merupakan pesan politik 

terhadap dunia internasional, jika betapun beragamnya Indonesia adalah 

negara dengan satu kesatuan politik yang tidak terpisahkan.
29

 

 Dengan kuatnya arus pendatang di Kabupaten Kolaka mengakibatkan 

hampir semua kepala daerah berasal dari yang notabenenya bukan putra 

daerah. Putra daerah sosio-ideologis, yakni kandidat yang dalam kurun waktu 

lama, hidup, tumbuh, berkembang dan berinteraksi dengan masyarakat tempat 

ia tinggal. Ia telah menginternalisasi identitas dan karakter masyarakat, serta 

menjadi bagian dari masyarakat setempat. Dalam percaturan politik di 

kabupaten/kota, tarikan antara putera daerah dan etnis pendatang terlihat 

                                                           
 29

 Fitri Hafzari Zainuddin dkk, “Multikulturalisme dan Kemenangan Thoriq Husler Pada 
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sangat kuat. Pilkada Kabupaten Kolaka selalu memunculkan kombinasi dari 

Tolaki-Bugis maupun antar suku lainnya. 

Tabel 4.4 

Pasangan Calon berdasarkan suku 

Nomor 

Urut 
Nama Pasangan Calon Suku 

1 
H. Ahmad Safei, S.H., M.H. dan 

H. Muhammad Jayadin, S.E., M.E. 
Bugis dan Tolaki 

2 
DR. HJ. Asmani Arif, S.E., M.M. dan 

H. Syahrul Beddu, S.Ip., M.H. 
Tolaki dan Bugis 

 

Pilkada Kabupaten Kolaka tahun 2018 diikuti oleh dua pasangan calon 

Bupati dan Wakil Bupati. Dua pasangan tersebut yaitu Ahmad Safei berpasangan 

dengan Muh. Jayadin dan Asmani Arief berpasangan dengan Syahrul Beddu. Para 

pasangan calon tersebut merupakan perwakilan dari etnis yang ada di Kabupaten 

Kolaka (Sulawesi Tenggara). Pasangan calon Ahmad Safei dari etnis Bugis dan 

Muh. Jayadin dari etnis Tolaki, sedangkan pasangan calon Asmani Arief dari etnis 

Tolaki dan Syahrul Beddu dari etnis Bugis. Pada Pilkada ini dimenangkan oleh 

pasangan Ahmad Safei dan Muh. Jayadin.  

Di dalam Al-Qur‟an Allah Swt. menjelaskan tentang manusia diciptakan 

bersuku-suku dan berbangsa-bangsa yaitu dalam QS. Al-Hujurat/49: 13. 

َ ًَ ِ ائ بَ لَ َٚ َ ا ً عُٛب َشُ ُْ اوُ َٕ ٍْ عَ جَ َٚ َ َٰٝ َ ث ُْٔ أ َٚ َ رٍ َذَوَ ْٓ ِِ َ ُْ اوُ َٕ مْ َ ٍ َخَ ا َّٔ ِ َإ اسُ َإٌَّ ا َٙ ُّ ٠َ َأ ا َ٠

ََ َالََّّ َّْ ِ َإ َۚ ُْ اوُ مَ ْ َت َأ ِ دََالََّّ ْٕ َعِ ُْ ىُ َِ رَ َوْ َأ َّْ ِ َإ ۚ ُٛاَ ف ارَ َعَ ت ب١ِرٌٌَِ َخَ ٌُ١ ٍِ  َعَ

Terjemahnya: 

”Wahai manusia! Kamu diciptakan dari laki-laki serta perempuan, lalu Kami 

membagi kamu menjadi kaum dan suku supaya engkau dapat berinteraksi 

satu sama lain. Sesungguhnya, orang yang paling bertakwa diantara kamu 
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adalah yang paling terhormat diantara kamu disisi Allah. Sesungguhnya, 

Allah itu Maha Bijaksana dan Maha Peduli.”
30

 

Selesainya memberikan petunjuk tentang etika sosial antar muslim 

lainnya, ayat diatas beralih pada deskripsi wacana ide-ide mendasar korelasi antar 

insan. Sebab ayat tersebut bukan lagi memakai panggilan dijawab pada orang 

percaya namun pada manusia. Bagian awal pada ayat tersebut “Sesungguhnya 

kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan” 

merupakan pengantar untuk mengonfirmasi seluruh insan di mata Allah berada 

pada level yang sama, tak terdapat perbedaan antar suku. Dan “menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa juga bersuku-suku supaya kamu saling mengenal” yang 

mengantar engkau agar saling membantu, kolaborasi guna saling melengkapi.
31

 

Ayat tersebut menegaskan bahwa yang paling penting bukanlah identitas 

etnis, suku, ras atau jenis kelamin, melainkan ketakwaan. Nilai takwa dapat 

diperoleh jika dapat mewujudkan sikap toleran, saling menghargai antar sesama 

manusia. Tidak dibenarkan saling mencemooh, apa lagi diiringi dengan sikap 

sombong dan membanggakan ras, suku atau golongan. Semua jenis apa pun dan 

kelebihan apa pun yang dianugerahkan Tuhan padanya, tetap memiliki nilai yang 

sama di hadapan Tuhan, dan oleh karenanya sesama manusia yang merupakan 

sama-sama makhluk Tuhan harus menjaga solidaritas kemanusiaan. 

Pada Pilkada Kabupaten Kolaka tahun 2018 terjadi dinamika politik 

proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati tentang pasangan antara “putra 

daerah” dengan “penduduk pendatang”. Pasangan yang dimaksud ialah calon 
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Bupati dari suku Bugis (pendatang) dan Wakil Bupatinya dari suku Tolaki. 

Namun dalam rangka memperoleh kemenangan, yang diperhatikan bukan dari 

latar belakang suku mereka melainkan melihat dari popularitas dan elektabilitas 

calon yang memiliki nilai jual dan image positif sehingga berpotensi besar untuk 

dipilih. Masyarakat sebagai pemilih juga melihat dari beberapa program kerja 

yang dimiliki oleh calon. Mereka memilih secara rasional, apalagi pasangan ini 

masih merupakan kepala daerah yang sedang menjabat (Incumbent). 

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka 

Nomor 102/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang 

Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Kolaka Tahun 2018, dengan 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Perhitungan Suara Pilkada Kolaka 2018 

Nomor 

Urut 
Nama Pasangan Calon 

Perolehan 

Suara 
% 

1 
H. Ahmad Safei, S.H., M.H. dan 

H. Muhammad Jayadin, S.E., M.E. 
72.987 62,84 

2 
DR. HJ. Asmani Arif, S.E., M.M. dan 

H. Syahrul Beddu, S.Ip., M.H. 
43.161 37,16 

  116.148 100 

Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 

 

 Hasil perhitungan suara yang ditetapkan bahwa peraih suara terbanyak 

adalah pasangan nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak 72.987 suara 

(62,84%), sementara pasangan nomor urut 2 memperoleh 43.161 suara (37,16%). 

sehingga selisih perolehan suara adalah 29.826 suara. Sebagai pemenang, Ahmad 

Safei dan Muhammad Jayadin memperoleh suara sebanyak  72.987 suara atau 
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62,84%. Pasangan ini merupakan petahana (Incumbent), dimana pada Pilkada 

sebelumnya juga berpasangan. 

Pasangan nomor urut 01 yang terkenal dengan tagline “SMS Berjaya” 

yang merupakan singkatan dari “Safei Milik Semua Bersama Jayadin” atau 

“Strategi Mekongga Sejahtera, Bekerja dan Berkarya” dikenal di masyarakat 

dengan program prioritas yaitu pendidikan, keagamaan dan budaya, pemenuhan 

kesehatan masyarakat, infrastruktur kesehatan masyarakat, infrastruktur 

perhubungan dan pariwisata. Sedangkan nomor urut 02 mencanangkan program  

bangkit perempuan sebagai salah satu program andalan jika terpilih menjadi 

Bupati Kolaka pada Pilkada 2018. Selain program bangkit perempuan masih ada 

beberapa program andalan yang dinilai mampu mensejahterakan masyarakat 

seperti pembukaan lapangan kerja dan pengembangan sektor pertanian dan 

kelautan. 

Kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka terlihat 

selalu menampilkan kandidat yang berasal dari Etnis Tolaki, yang sekaligus 

mencerminkan tingginya minat dan keinginan masyarakat untuk memimpin dan 

dipimpin oleh etnis dari kalangan mereka sendiri, sehingga muncullah isu “putra 

daerah”. Akan tetapi, pada Pilkada Kabupaten Kolaka tahun 2018 isu etnisitas 

sudah tidak ditemukan, meskipun ada tapi itu tidak lagi ditonjolkan. Hal ini 

dijelaskan dalam wawancara bersama Kepala Dusun Lamowatu Desa Tamborasi, 

bahwa: 

“Sebenarnya, strategi terkait suku saya rasa tidak menonjolmi sebagai alat 

pemenangan. Malah kebanyakan masyarakat memilih karena melihat dari 
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program kerjanya calon, mereka dengan hati-hati memilih dan menyaring 

karena itu nanti yang akan dilakukan beberapa tahun kedepan.”
32

 

 

 Dalam hal kehidupan berpolitik, masyarakat Kabupaten Kolaka khususnya 

masyarakat Desa Tamborasi memiliki keikutsertaan yang sangat aktif. Setiap 

warga memiliki hak dan kewajiban yang sama, meskipun ada masyarakat yang 

berasal dari etnis yang berbeda. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan 

Kepala Desa Tamborasi, dengan ungkapan sebagai berikut: 

“Di Tamborasi ini kan bukan cuma satu suku saja, selain suku Tolaki ada 

juga suku Bugis. Kita sama-sama punya hak dan kewajiban untuk memilih 

siapapun. Dan meskipun kita berbeda suku tapi tidak menutup 

kemungkinan pilihannya akan berbeda begitupun juga tidak selamanya 

sama suku maka pilihannya harus sama.”
33

 

Hal lain yang menjadi perhatian yaitu masyarakat pada Pilkada tidak 

adanya intervensi dari masing-masing etnis dalam hal menentukan pilihan 

politiknya, masyarakat bebas menentukan pilihan meskipun memiliki latar 

belakang etnis yang berbeda.  Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan salah 

seorang masyarakat dari Dusun Tamborasi, berdasarkan yang diungkapkan oleh 

informan: 

“Kami tidak pernah mengarahkan apalagi memaksakan untuk memilih 

calon Bupati dengan melihat sukunya, masyarakat bebas memilih 

pilihannya dengan pertimbangannya masing-masing. Baik dari saya 

sendiri, maupun pemerintah tidak pernah mengajak masyarakat untuk 

memilih karena sukunya yang sama.”
34

 

 

Suku Tolaki merupakan suku asli yang mendiami daerah Kolaka, 

sedangkan suku Bugis merupakan suku pendatang yang akhirnya tinggal dan 
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menetap di daerah Kolaka. Akan tetapi itu bukanlah patokan adanya konstelasi 

etnis. Hal ini disampaikan oleh masyarakat di Dusun Suratimbo yang juga 

merupakan informan dalam penelitian ini, bahwa: 

“Suku Tolaki adalah suku asli disini, sedangkan suku Bugis adalah 

pendatang dan sudah lama tinggal disini. Tapi itu tidak menjadi patokan 

kalau Bupati kita atau pemimpin kita harus dari suku yang sama.”
35

 

 

Latar belakang suku tidaklah menjadi perbedaan antara suku yang satu 

dengan yang lainnya, apapun latar belakang sukunya calon yang menang tetaplah 

menjabat dan begitu pula masyarakat. Seperti yang disampaikan salah satu 

informan dari Dusun Lamowatu, bahwa: 

“Dari manapun latar belakang sukunya, kalau sudah dia pemenangnya 

dialah yang menjabat sebagai Bupati dan kita tetaplah jadi masyarakatnya. 

Tidak ada yang membedakan antara satu suku dengan suku yang lain.”
36

 

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu Narasumber dari Dusun 

Lamowatu bahwa suku tidak menghalangi pemilih atas pilihannya, semua suku 

sama saja. 

“Suku bukanlah suatu penghalang untuk memilih, mau suku apapun dia 

tidak menjadikan alasan untuk memilihnya. Suku Bugis ataupun Tolaki 

sama saja, jadi semua suku bersatu.”
37

 

 

Dengan bermacam-macamnya suku yang hidup berdampingan dengan 

rukun dan harmonis sehingga tidak adanya permusuhan khususnya dalam dunia 

perpolitikan. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang masyarakat dari Dusun 

Suratiombo yang merupakan informan peneliti, bahwa: 

“Memang ini banyak suku yang hidup berdampingan, terutamanya suku 

Bugis dan Tolaki. Tapi kita hidup rukun tanpa adanya permusuhan. 
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Apalagi dalam dunia politik, seperti di pemilihan Bupati kemarin saya 

sudah tidak melihat memilih karena sukunya yang sama.”
38

 

 

Hal ini juga diperkuat oleh salah satu informan yang merupakan 

masyarakat dari Kompleks Pasar bahwa:  

“Tidak bisa dipungkiri memang suku yang ada disini, bermacam-macam. 

Tapi yang paling banyak Tolaki dan Bugis. Disini seperti terbagi-bagi 

wilayahnya, dibagian sini (Utara) rata-rata orang Bugis dan kalau 

kesanami (Timur) daerah pasar rata-rata orang Tolaki. Tapi itu tidak 

menjadikan masyarakat memilih calon dengan modal sukunya saja.”
39

 

 

Seringkali perbedaan dan keberagaman suku membuat terpecah belah, tapi 

dengan adanya sifat toleransi antar masyarakat sehingga hubungan mereka terjalin 

dengan baik tanpa adanya konflik. Seperti yang diungkapkan salah satu 

masyarakat dari Dusun Tompobulu yang juga merupakan informan bahwa: 

“Meskipun perbedaan dan sukunya yang beragam bisa membuat terpecah-

belah karena adanya perbedaan yang mana bisa terjadinya konflik. Tapi 

dengan adanya sifat toleransi antar masyarakat jadi hal-hal yang tidak 

diinginkan tidaklah terjadi.”
40

 

Jika melihat masyarakat Desa Tamborasi ada pemaknaan identitas 

kelompok etnis antara masyarakat suku Tolaki dan suku Bugis yang hidup secara 

berdampingan dengan harmonis dan menjadi suatu identitas masyarakat yang 

baru. Hal ini menarik ketika persoalan etnis tidak berpengaruh terhadap 

kehidupan masyarakat lokal dan politik lokal di Desa Tamborasi dalam Pilkada 

2018. Masyarakat tetap memilih siapa yang akan menjadi kepala daerah nantinya 

tanpa memandang persamaan suku. 
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Dinamika kehidupan sosial politik masyarakat Desa Tamborasi, 

memperlihatkan adanya perkembangan politik yang semakin meningkat dan solid. 

Tingkat tenggang rasa antar kelompok etnis dibangun dan dikembangkan pada 

kehidupan masyarakat yang tidak terlepas dari kehidupan politik demokrasi yang 

berlandaskan kepada konsep semangat, kerja keras dan tenggang rasa mereka 

dalam mempersatukan kebersamaan dan mempererat antar sesama kelompok etnis 

yang ada dalam masyarakat. Meskipun masyarakat di Desa Tamborasi yang 

mayoritasnya adalah orang yang berasal dari suku Tolaki, tidak membuat hal 

tersebut dimanfaatkan oleh tokoh masyarakat dari suku Tolaki untuk menjadi 

alasan mengarahkan memilih pasangan calon berdasarkan kesamaan etnis/suku. 

Beragamnya etnis/suku yang berada di daerah dapat memicu munculnya 

politik identitas yang membawa etnis sebagai media untuk membawa 

kepentingannya. Isu mengenai asal etnis (geopolitik) dari kandidat seakan sudah 

sering dan tidak akan pernah lepas dari strategi pertarungan antar kandidat. 

Pilkada Kabupaten Kolaka bisa menjadi gambaran bahwa perebutan kekuasaan di 

dalam kondisi geopolitik bisa membuka peluang segregasi kekuatan jika semua 

kandidat menggunakan strategi etnisitas. Mereka akan berebut di wilayah yang 

sama menjadikan suara basis massa terpecah. Akan tetapi, dilihat pada Pilkada 

Kabupaten Kolaka tahun 2018 tidak ditemukan adanya konstelasi etnisitas yang 

kuat dikarenakan masyarakat memilih atas dasar pengetahuan dan kesadarannya 

masing-masing. Mereka juga berpikir timbal balik yang akan mereka dapatkan 

dengan pilihannya.  



 

52 
 

C. Perilaku Pemilih Masyarakat Suku Tolaki dan Suku Bugis Dalam Pilkada  

Kabupaten Kolaka Tahun 2018 

Dalam pelaksanaan pemilukada langsung, tahapan persiapan ataupun 

tahapan pelaksanaan diatur oleh KPUD dan untuk selanjutnya akan berpedoman  

pada PP No. 6 tahun 2005. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa pasangan calon  

berhak untuk melakukan kampanye sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan 

pemilukada dengan jadwal yang ditentukan oleh KPUD dengan memperhatikan 

usul dari pasangan calon. Seiring dengan kemajuan teknologi dan komunikasi 

serta semakin terintegrasinya masyarakat global dan tekanan untuk menerapkan 

prinsip-prinsip demokrasi, institusi politik pun, termasuk di dalamnya partai   

politik, membutuhkan pendekatan alternatif dalam kampanye. Dalam konteks  

inilah marketing sebagai suatu disiplin ilmu yang berkembang di dunia bisnis 

diasumsikan berguna bagi institusi politik.
41

 

Marketing politik merupakan cara untuk merebut hati konstituen dan 

membuat mereka memilih kandidat yang diinginkan. Persaingan menuntut para 

kandidat untuk memikirkan cara dan metode yang efektif dalam berkomunikasi 

dan meyakinkan konstituen bahwa mereka layak dipilih. Salah satu strategi 

marketing politik adalah melalui kampanye. Kampanye adalah aktivitas 

komunikasi yang ditujukan untuk mempengaruhi orang lain agar ia memiliki 

wawasan, sikap, dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan penyebar 

atau pemberi informasi. Dalam konteks komunikasi politik, menurut Steven 

Chaffe, kampanye dimaksudkan untuk memobilisasi dukungan terhadap suatu hal 
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atau seorang kandidat. Sedangkan menurut Imawan kampanye adalah upaya 

persuasif untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin pada 

ide-ide yang ditawarkan, agar mereka bersedia bergabung dan mendukungnya.
42

 

Fenomena bantuan politis ini dalam perspektif sosiologi politik dipahami 

sebagai wujud sistem pertukaran sosial yang bisa terjadi dalam realitas permainan 

politik. Karena interaksi politik memang meniscayakan sikap seseorang untuk 

dipenuhi oleh penggarapan timbal balik (reciprocity). Relasi resiprositas 

merupakan dasar bagi terciptanya sistem pertukaran sosial yang seimbang. Pilihan 

seseorang sangat bergantung pada konsep pertukaran dimana seseorang 

melakukan pilihan tertentu dikaitkan dengan apa yang akan didapatkannya dari 

lingkungan. Setiap perilaku sosial pada dasarnya adalah pertukaran sesuatu yang 

bermanfaat bagi individu. Pertukaran tersebut menggambarkan empat hal, yaitu: 

perilaku psikologis, ekonomi, dinamika pengaruh dan struktur kelompok kecil. 

Maka pilihan rasional tergantung model pertukaran yang terjadi. 

Menjadi pemilih yang cerdas adalah pemilih yang memiliki pengetahuan 

dan pemahaman yang baik tentang calon yang akan dipilihnya. Pemilih cerdas 

tidak akan memilih calon hanya berdasarkan emosi atau ajakan orang lain. 

Seorang pemilih yang cerdas akan memilih calon berdasarkan pertimbangan yang 

rasional dan berdasarkan program kerja serta visi misi calon yang tersedia. 

Dalam Al-quran QS. Al-A‟raf ayat 198, Allah berfirman; 

َ َلََ ُْ ُ٘ َٚ َ هَ ْ١ َ ٌ ِ َإ َْ ٚ رُ ظُ ْٕ َ ٠َ ُْ اُ٘ َرَ ت َٚ َ ۖ عُٛاَ َّ سْ َ٠َ َلََ َٰٜ َ د ُٙ ٌََٝاٌْ َإِ ُْ ُ٘ٛ عُ َدْ َت ْْ ِ إ َٚ

ََْ ٚ صِرُ ُبْ ٠ 
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Terjemahnya: 

“Dan jika kamu menyeru mereka (berhala-berhala) untuk memberi petunjuk, 

mereka tidak dapat mendengarnya. Dan kamu lihat mereka memandangmu 

padahal mereka tidak melihat.”
43

 

 

Dalam memilih, masyarakat lebih melihat yang menjadi pegangan dari 

pasangan calon yaitu program kerja mereka. Karena kebanyakan masyarakat 

sudah cerdas dan memilih secara rasional. Pilihan seseorang bergantung pada apa 

yang akan mereka dapatkan kedepannya. Maka pilihan rasional merupakan 

pertukaran yang bermanfaat baik bagi individu maupun kelompok. Hal ini 

dijelaskan dalam wawancara bersama Ketua Pemuda Desa Tamborasi bahwa: 

“Meskipun pak Jayadin ini yang merupakan 02 dari suku Tolaki, tapi kita 

memilih bukan karena sukunya. Tapi kita lihat dari program kerjanya yang 

pernah dipaparkan saat sosialisasi, salah satu programnya yang saya ingat 

itu pembangunan infrastruktur pertanian secara luas. Kita sebagai petani 

juga seperti terdorong hatita untuk pilih, dan alhamdulillahnya setelah dia 

terpilih sudah banyak bantuannya keluar untuk para petani ataupun 

program-programnya yang melibatkan petani.”
44

 

 

 Seperti halnya yang disampaikan oleh salah satu masyarakat dari Dusun 

Lamowatu bahwa meskipun berasal dari suku yang sama dengan calon, akan 

tetapi memilih karena melihat calon yang  memiliki kapasitas dalam memimpin. 

“Kita sama-sama dari suku Tolaki memang, tapi saya pilih bu Asmani 

sama sekali bukan karena sukunya. Ibu Asmani ini salah satu tokoh 

perempuan di Kabupaten Kolaka yang punya kapasitas dalam memimpin. 

Pak Jayadin juga dari suku Tolaki tapi saya tetap pilih ibu Asmani. Kenapa 

tidak untuk dicoba pemimpin dari kalangan perempuan. Toh ini 

programnya dulu bagus semua untuk Kolaka tapi takdir berkata lain.”
45

 

 

Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu narasumber dalam wawancara 

bahwa masyarakat tidak sekedar memilih dengan melihat sukunya, karena suku 
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tidak mencerminkan sikap seseorang. Mereka melihat dari program dan 

kinerjanya. 

 “Kita sebagai masyarakat tidak sekedar memilih Bupati dan wakilnya, 

kita juga tidak bisa melihat dari sukunya saja. Karena sebenarnya kan suku 

tidak mencerminkan bagaimana dia. Tapi kita lihat dari program kerjanya, 

bagaimana kinerjanya kedepan. Masyarakat pasti tidak asal pilih kalau 

tidak ada timbal balik yang didapatkan apalagi seperti kita yang 

merupakan kelompok kecil.”
46

 

 

Dengan beragamnya suku, menjadikan masyarakat hidup berdampingan 

dengan suku lain. Tapi itu tidaklah menjadi penghalang untuk menjalani 

kehidupannya masing-masing. Seperti dalam pemilihan misalnya, Masyarakat 

yang sukunya berbeda bukan berarti pilihannya juga berbeda. Hal ini diungkapkan 

oleh informan yang merupakan masyarakat Dusun Lamowatu, bahwa: 

“Disinikan kita hidup bersama-sama dengan suku lain, saya dengan 

tetangga ini dari suku yang beda tapi pilihanta dulu ternyata sama. Dari 

dulu itu kami selalu bilang biarpun kita beda dalam pemilihan jangan 

sampai hubungan kita juga akan berubah atau renggang. Tapi di pemilihan 

yang dulu itu kebetulan pilihanta sama, bukan karena kita baku janji atau 

dia ajak saya tapi kita memang lihat dari visi-misi calonnya, salah satu 

programnya dulu ibu Asmani kayaknya itu tentang bangkit perempuan. 

Jadi para perempuan khususnya Ibu Rumah Tangga akan dibuatkan satu 

program supaya mereka ada kesibukan lain bukan hanya dirumah terus.”
47

 

 

Pernyataan lain juga datang dari Kepala Desa Tamborasi yang juga 

merupakan seorang informan dari peneliti, beliau mengemukakan bahwa: 

“Banyak masyarakat yang tidak lagi terpengaruh dengan bermodalkan 

sukunya yang sama.. Kita memilih bukan sembarang calon, tapi kita lihat 

juga bagaimana kualitasnya. Seperti tetangga dan keluarga juga mereka 

banyak yang sukunya tidak sama tapi malah bersatu memilih calon karena 

mereka tahu yang mana calon menurutnya berkualitas. Saya juga memberi 

kebebasan kepada masyarakat untuk memilih karena itu adalah hak 

mereka untuk memilih siapa saja.”
48

 

                                                           
46

 Saidar (38 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Dusun Lomowatu, 05 Juli 2023. 
 47

 Evi  (35 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Dusun Lamowatu, 19 Juli 2023. 
48

 Safruddin DM (43 Tahun), Kepala Desa Tamborasi, Wawancara, Dusun Suratiombo, 

04 Juli 2023. 



 

56 
 

Hal ini juga diperkuatkan oleh salah satu informan dari Kompleks Pasar 

bahwa: 

“Saya bersama dengan keluarga sama sekali tidak menerapkan yang 

namanya memilih karena kesamaan suku. Meskipun saya satu keluarga, 

suku saya sama tapi saya tidak pernah paksa ataupun suruh mereka untuk 

pilih yang sukunya sama dengan kita. Kita semua punya hak dan itu bebas. 

Dan saya juga tekankan untuk diri sendiri dan keluarga bahwa jangan 

pernah terpengaruh dari luar karena yang punya suara itu kita sendiri, 

bukan mereka. Mereka juga sudah paham mana pemimpin yang bisa 

membawa kita ke arah yang lebih baik.”
49

 

Masyarakat memilih karena tertarik dan menilai program kerja dari 

pasangan calon menarik dan akan membawa daerahnya menjadi lebih baik dan 

maju. Dan jika pilihannya tidak menang, itu tidaklah menjadi masalah. Hal ini 

dibenarkan oleh informan yang merupakan masyarakat Dusun Tompobulu, 

bahwa: 

“Saya terdorong untuk pilih bu Asmani dan Syahrul Beddu karena saya 

tertarik dengan beberapa programnya. Contohnya itu, persoalan kesehatan 

Ibu dan anak serta pendidikan tentunya akan menjadi skala prioritas dalam 

pembangunan daerah karena masalah kematian Ibu dan Anak dibeberapa 

daerah selalu menjadi perhatian. Intinya dimanapun dan siapapun itu 

kesehatan sangat penting. Tapi namanya juga bukan rejeki. Siapapun 

Bupati kita itu tidak masalah karena mereka semua tahu dan sudah siapkan 

untuk Kolaka menuju lebih baik dan maju seperti sekarang ini.”
50

 

 

Sebelum memilih, pemilih terlebih dahulu melihat ataupun mencari tahu 

seperti apa rekam jejak pasangan calon. Apakah itu baik dan berpotensi untuk 

dijadikan pemimpin, suku apapun dia bukanlah penentu untuk dipilih. Seperti 

yang diungkapkan oleh Kepala Dusun Lamowatu yang merupakan informan 

peneliti bahwa: 

“Kalau saya pribadi, saya melihat dulu rekam jejaknya selama ini 

bagaimana, kalau memang bagus dan berpotensi baik untuk memimpin, 
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mau dia orang Tolaki atau Bugis itu bukan faktor penentu untuk pilih 

dia.”
51

 

 

Hal lain dikatakan oleh salah seorang informan yang merupakan 

masyarakat dari Dusun Tamborasi bahwa Meskipun pemilih sudah cerdas, namun 

tidak bisa dipungkiri adanya perilaku dan tindakan money politik yang selalu 

mendampingi dalam proses pemilihan. 

“Meskipun pemilih sudah cerdas, tapi selalu saja ada celah orang-orang 

ambil kesempatan terima atau memberi uang. Memang itu tidak rasionalmi 

tapi dilihat dari kenyataannya yang seperti itu sudah tumbuh subur dalam 

pemilihan.”
52

 

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh masyarakat di Dusun Suratiombo 

bahwa bagi masyarakat awam menganggap money politik adalah hal yang rasional 

karena juga lahir dari pemerintah dan sudah dibiasakan. 

“Untuk masyarakat awam, politik uang itu cukup rasionalji karna lahir dari 

sikap pemerintahji juga dan sudah terbiasa. Jadi masyarakat tidak mau 

dibohongi secara cuma-cuma kalaupun janji-janjinya hanya sekedar 

disosialisasikan saja. Mereka juga mau diuntungkan meskipun dengan cara 

yang tidak benar.”
53

 

Masyarakat yang tidak terpengaruh oleh paham kedaerahan dan menjadi 

cerdas dalam hal politik serta memberikan suatu perlakuan ataupun pemahaman 

yang membuat masyarakat untuk berpartisipasi dengan lebih mengutamakan 

kualitas dari apa yang menjadi tujuannya sebagai masyarakat sosial dan saling 

menguntungkan. Identitas yang melekat dalam tiap orang boleh saja berbeda 

secara etnis/suku. Namun hal itu tidak menjadi sentimen yang menghambat 
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terbentuknya integrasi politik pada masyarakat Kabupaten Kolaka khususnya di 

Desa Tamborasi dengan ditunjukkan dalam struktur sosial. 

Dengan demikian, fenomena politik identitas di dalam Pilkada bukanlah 

sesuatu yang baru, hanya saja tidak semua daerah di Indonesia hal ini bisa muncul 

dan terlaksana secara efektif mencapai tujuannya. Dalam konteks masyarakat 

Kabupaten Kolaka, munculnya politik identitas dalam masyarakat memang 

dijumpai, tetapi tidak dijadikan alat untuk memobilisasi masyarakat yang tujuan 

sebenarnya adalah mencari suara sebanyak-banyaknya dalam Pilkada Kabupaten 

Kolaka. Dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Kolaka tidak terjadi sentimen etnis, 

dimana tidak dijumpainya seperti kasus pribumi mengkhususkan diri dan menolak 

non pribumi. 

Gerakan politik identitas yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Kolaka 

tahun 2018 merupakan post modern. Keadaan ini terlihat dimana tujuan gerakan 

politiknya ingin memperoleh hak-hak sosial dan ekonomi yang lebih baik. Cara-

cara untuk memperoleh kekuasaan dan hak-hak tersebut dalam prakteknya juga 

dilakukan dengan tidak menggunakan atribut etnis dalam memobilisasi 

masyarakat. Peran pemimpin atau elit lokal sangat dominan dalam proses gerakan 

politik identitas tersebut. Gerakan etnis tidak terpola pada orientasi kekuasaan 

untuk mendominasi, namun lebih hanya pada politik kebudayaan, kesamaan atas 

hak-hak sosial, kebebasan berekspresi dan berbudaya. Sehingga isu budaya tidak 

untuk dijadikan bahan politik memenangkan pasangan calon seperti Ahmad Safei-

Muhammad Jayadin, yang dimana Muhammad Jayadin selaku wakilnya berasal 

dari wilayah tersebut (Suku Tolaki). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti terkait pokok 

permasalahan penelitian ini yang diformulasikan ke dalam dua sub masalah atau 

pertanyaan penelitian, peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Beragamnya etnis/suku yang berada di daerah dapat memicu munculnya 

politik identitas yang membawa etnis sebagai media untuk membawa 

kepentingannya. Isu mengenai asal etnis (geopolitik) dari kandidat seakan 

sudah sering dan tidak akan pernah lepas dari strategi pertarungan antar 

kandidat. Pilkada Kabupaten Kolaka bisa menjadi gambaran bahwa 

perebutan kekuasaan di dalam kondisi geopolitik bisa membuka peluang 

segregasi kekuatan jika semua kandidat menggunakan strategi etnisitas. 

Mereka akan berebut di wilayah yang sama menjadikan suara basis massa 

terpecah. Akan tetapi, dilihat pada Pilkada Kabupaten Kolaka tahun 2018 

tidak ditemukan adanya konstelasi etnisitas yang kuat dikarenakan 

masyarakat memilih atas dasar pengetahuan dan kesadarannya masing-

masing. Mereka juga berpikir timbal balik yang akan mereka dapatkan 

dengan pilihannya. Dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Kolaka tidak 

terjadi sentimen etnis, dimana tidak dijumpainya seperti kasus pribumi 

mengkhususkan diri dan menolak non pribumi. 

2. Dinamika kehidupan sosial politik masyarakat Desa Tamborasi Kabupaten 

Kolaka, memperlihatkan adanya perkembangan politik yang semakin 
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meningkat dan solid. Tingkat tenggang rasa antar kelompok etnis 

dibangun dan dikembangkan pada kehidupan masyarakat yang tidak 

terlepas dari kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan kepada 

konsep semangat, kerja keras dan tenggang rasa mereka dalam 

mempersatukan kebersamaan dan mempererat antar sesama kelompok 

etnis yang ada dalam masyarakat. Masyarakat menerapkan perilaku 

pemilih dengan pendekatan rasional choice yang didasarkan bahwa semua 

keputusan yang telah dibuat oleh pemilih bersifat rasional, yakni atas 

kepentingan diri sendiri dan diberlakukan sesuai dengan prinsip 

maksimalisasi manfaat. Pilihan politik pemilih rasional senantiasa 

berorientasi kepada hasil yang dicapai oleh kandidat tertentu dalam politik. 

Pemilih melihat dari kesesuaian program yang dimulai dari kampanye 

politik, visi-misi, program kerja dan politik uang yang berperan selama 

proses kampanye hingga pemilihan. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Diharapkan agar Skripsi ini bisa menambah wawasan masyarakat secara 

luas dan bisa memahami dengan baik apa yang menjadi pembahasan di 

dalam Skripsi ini, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 

2. Diharapkan agar Skripsi ini dapat memberi pemahaman kepada 

masyarakat, bahwa kita sebagai masyarakat dalam memilih seorang 

pemimpin, perlu dibarengi dengan kesadaran akan norma-norma dan 

mencoba melihat dari sudut pandang hukum sebab-akibat, karena jika kita 

memilih hanya berdasarkan sebab hasil dari melihat latar belakang suku, 
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money politik ataupun hal lain, maka tidak menutup kemungkinan jika 

pemimpin yang dipilih tersebut melakukan tindakan penyelewengan atau 

tidak berlaku adil, maka kita atau masyarakat juga lah yang akan kena 

akibatnya. 
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