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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ح
Ha ḥ 

ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ص
Sad ṣ 

es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ط
Ta ṭ 

te (dengan titik di 

bawah) 

 ظ
Za ẓ 

zet (dengan titik di 

bawah) 
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 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah , Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

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 vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 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 ا َ

 Kasrah I I اِ

 ḍammah U U ا ُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 
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 fatḥah dan yā’ Ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau Au a dan u ى وَ 

 

Contoh: 

 kaifa : ك ي فَ 

لَ    haula : ه و 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 …ا َ| …ىَ 
fatḥah dan alif 

atau yā’ 
Ā 

a dan garis di 

atas 

 kasrah dan yā’ I ى
i dan garis di 

atas 

 ḍammah dan wau Ū ىوَ
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

اتَ   mata :م 

ىَ م  ر  : rama 

قِي لَ َ : qila 

تَُ   yamutu :ي مُو 

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]. 
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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:  

َلََِ ةَُا لأ ط ف  ض  و  ر  : raudal al-at fal 

دَِي ن ةَُا لف اَضِل ةََُ ا ل م  : al-madinah al-fadilah 

ةَ م   al-hikmah :  ا ل حِك 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بَّن ا  rabbana :ر 

ي ن ا  najjainah :ن جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  

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

huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-falsafah :ا ل ف ل س ف ةَُ

 al-biladu :ا ل بلِا دَُ

7. Hamzah 
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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  

تَُ  umirtu : امُِر 

b. Hamzah Tengah 

َ ن   ta’muruna : ت أ مُرُو 

c. Hamzah Akhir 

:ش ي ءٌَ َ: Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun 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:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

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

Contoh: 

َ َ Dinullah دِي نَُالََّّ  billah باِ الََّّ

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 
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Contoh: 

َََ ةَِالََّّ م  ح  َر   Hum fi rahmatillah همَُ   فيِ 

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 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijriah 

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 : Adriansyah Putra 

NIM : 30600119026 

Judul : Macoa Bawalipu dalam Kontestasi Pemilihan kepala Desa  

 Lampenai Kecamatan Wotu kabupaten Luwu Timur 

Skripsi ini membahas peran, pengaruh, dan keterlibatan Macoa Bawalipu dalam 

kontestasi politik sebagai pemangku adat di desa Lampenai. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini, yakni: 1). Peran Macoa Bawalipu dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Desa 

Lampenai. 2). Pengaruh dan Keterlibatan Macoa Bawalipu dalam Kontestasi Pemilihan 

Kepala Desa Lampenai. Skripsi ini menggunakan teori Interaksionisme Simbolik, 

Perilaku Politik, dan Local Strongman. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Lapangan 

(Field Research) dan kemudian menghasilkan data deskriptif. Sedangkan metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, serta 

penelitian kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi yang dimiliki oleh Macoa Bawalipu 

dalam Kontestasi politik hanya sebatas pemangku kebijakan tertinggi selaku pemangku 

adat di desa Lampenai. Akan tetapi dalam proses kontestasi para aktor politik melakukan 

kunjungan ke Macoa Bawalipu untuk meminta nasehat dan restu sebagai orang yang 

dituakan. Sedangkan dalam pengaruh dan keterlibatan Macoa Bawalipu hanya sebatas 

modal sosial dan budaya, dimana modal sosial Macoa Bawalipu dia sebagai wadah untuk 

memediasi dan menengahi beberapa permasalahan yang terjadi sedangkan dalam 

pengaruh modal budaya, Macoa Bawalipu memiliki keputusan tertinggi untuk 

menentukan secara adat berbagai keputusan untuk masyarakat desa Lampenai. Dalam 

kontestasi politik, Macoa Bawalipu hanya sebagai pemangku adat yang memiliki 

tanggung jawab untuk ketertiban dalam proses pemilihan kepala desa dengan bekerja 

sama dengan perangkat desa dan pemangku adat lainnya. 

Implikasi dari penelitian ini yaitu dapat memberikan kontribusi Ilmiah terhadap 

perkembangan Ilmu politik dan memberikan pemahaman terkait disiplin ilmu politik 

khususnya kajian mengenai Macoa Bawalipu sebagai pemangku adat dalam kontestasi 

politik dan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luar terhadap skripsi ini. 
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BAB I 

PENDAHULAUN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam istilah politik, kontestasi dapat diartikan sebagai pertarungan 

politik antara berbagai aktor, hal ini disebabkan oleh naluri kekuasaan yang 

dimiliki oleh semua manusia. Politik sendiri, dapat diartikan sebagai pembagian 

kekuasaan sebagaimana yang dikatakan oleh ahli politik yaitu Andrew Heywood 

Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, 

mempertahankan, dan mengamendemen peraturan-peraturan umum yang 

mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan 

kerja sama.1 Sementara, Menurut Miriam Budiardjo bahwa politik merupakan 

bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses 

menentukan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut, 

Miriam Budiardjo juga mengatakan bahwa politik sebagai pembagian kekuasaan 

yang harus diperuntukkan oleh masyarakat secara keseluruhan, hal ini merupakan 

teori generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena.2   

Sementara itu, kontestasi juga dapat diartikan sebagai suatu persaingan, 

perebutan, kontes, dan kompetisi. Kontestasi adalah sebagai suatu pertarungan 

atau persaingan antar aktor baik individu maupun kelompok, masing-masing 

beradu strategis untuk memperjuangkan ideologi, nilai, solusi, kepentingan, dan 

lain sebagainya. Dalam setiap kontestasi maka diperlukan pola strategi yang dapat 

 

1 Andrew Heywood, “Politics” (London: Macmillan Press, 1997), h. 4 

2 Miriam Budiardjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”,  (Jakarta, PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2008), h. 43. 
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yang dilakukan terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Dalam strategi ini, 

setiap organisasi mempunyai strategi, walaupun tidak harus selalu efektif, 

sekalipun strategi itu tidak dirumuskan secara eksplisit.3 Kontestasi juga dapat 

dimaknai sebagai hasil interaksi antar aktor dalam proses penganggaran yang 

melibatkan eksekutif, legislatif dan kelompok lain yang berkepentingan. Dalam 

kontestasi juga melibatkan tokoh, kelompok, golongan dan elit masyarakat yang 

masing-masing memiliki aspirasi dalam menentukan pemilihan kepala Desa 

sekaligus menentukan kepala Desa periode selanjutnya, yang mampu mewakili 

aspirasi rakyat dalam mewujudkan pembangunan di Desa sehingga dapat menjadi 

daerah yang lebih maju. 

Kontestasi dapat terjadi dan di latar belakangi oleh adanya tata cara yang 

mengatur tentang rekrutmen secara terbuka oleh masyarakat setempat dalam 

memperebutkan kepala Desa dalam proses pemilihan umum secara langsung oleh 

masyarakat terhadap setiap kandidat calon yang didukungnya. Dengan demikian, 

ilmu pengetahuan serta kecakapan dalam manajemen pemerintahan perlu 

dikembangkan pada sistem demokrasi untuk menciptakan arus demokrasi yang 

lebih efektif. Untuk mendapatkan simpatik dan suara rakyat, para kandidat diberi 

mekanisme atau tahapan dalam pencalonan untuk mengikuti pemilihan kepala 

Desa dengan melalui dari tahapan verifikasi hingga pelantikan sebagai kepala 

Desa apabila terpilih. Dan harapan masyarakat kedepannya agar kandidat yang 

 

3 Insan Mahmud, “Strategi Pemenangan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia 

(PKPI),Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Pemilu Legislatif Kota Salatiga Tahun 

2009”,Jurnal Ilmu Politik,Vol. 9 No. 1, April 2018, h. 43 
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terpilih mampu membawa perubahan positif dalam pembangunan di Desa.4 Pada 

umumnya, dalam mekanisme politik sesuatu yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pemilihan umum mengenai tujuan pemerintahan serta 

merupakan suatu kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan 

mempertahankan kekuasaan di masyarakat guna untuk mewujudkan kebaikan 

bersama, sebagaimana firman Allah swt. Dalam (QS.Al-Maidah: 8). 

يَ ُّهَا الَذِيْناَ ا مَن  وْا ك وْن  وْا قَ وَامِيْاَ لِّ اِ ش هَدَاۤءاَ بِِلْقِسْطِ ا وَلَّا يََْرمَِنَك ماْ شَنَا ن ا قَ وْم ا عَل ٰٓى الََّا  يٰ ٰٓ
 تَ عْدِل وْااۗاِعْدِل وْااۗ ه واَ اقَْ رَب ا للِتَ قْو ى ا وَاتَ ق وا الِّ اَاۗاِناَ الِّ اَ خَبِيْْرا بِاَ تَ عْمَل وْناَ

Terjemahnya: 

”Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) 

karena Allah (dan) Saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah 

kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak 

adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. 

Bertakwalah kepada Allah. "Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap 

apa yang kamu kerjakan.”5 

Menurut Ibnu Katsir, sebab turunnya ayat ini adalah ketika Rasulullah 

saw. Meminta kunci ka’bah dari Usman ketika penaklukkan mekkah lalu 

menyerahkannya kembali kepada Usman. Dan kisah selanjutnya Ali bin Abi 

Thalib juga memohon kepada Nabi saw. agar kunci diserahkan 

kepadanya. Namun Nabi saw. menyerahkan kepada Usman bin Thalhah bin Abu 

Thalhah. Begitu pula Ibnu Marduwaih meriwayatkan dari jalan Thoriq Al-Kalabi 

dari Abu Sholih dari Ibnu Abbas, ketika terjadi Fathu Makkah Rasulullah 

saw. Memanggil Usman bin Thalhah bin abi Thalhah untuk menyerahkan kunci 

Ka'bah.  

 

4 Miriam Budiardjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, h.5 

5Kementerian Agama  RI, “Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahnya” (Surabaya: Halim 

Publishing Dan Distribushing, 2003),  h. 28. 
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Ketika Usman bin Thalhah hendak menyerahkan kunci tersebut, Abbas 

berdiri kemudian berkata kepada Rasul agar menyerahkan kunci itu kepada Ali 

bin Abi Thalib. Mendengar perkataan Abbas tersebut, Usman bin Thalhah urung 

menyerahkan kunci tersebut kepada Rasulullah saw. Lantas Rasulullah meminta 

kembali kepada Usman ketika Usman hendak menyerahkannya. Abbas kembali 

berdiri dan berkata seperti perkataan semula. Usman-pun urung menyerahkan 

kunci tersebut.  

Kejadian ini berulang sampai tiga kali. Rasulullah saw. bersabda : "Hai 

Usman, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, serahkanlah kunci itu 

kepadaku". Mendengar Rasulullah berkata demikian, Usman pun menyerahkan 

kunci tersebut. Setelah Rasulullah menerima kunci tersebut, Rasul masuk ke 

dalam Ka'bah dan melihat gambar Nabi Ibrahim. Rasulullah meminta air dan 

membersihkan gambar tersebut. Setelah itu beliau melakukan tawaf, namun baru 

sekitar satu atau dua putaran malaikat Jibril turun dan menyampaikan ayat 

tersebut6 

Berdasarkan Ayat diatas, menjelaskan bahwa ada beberapa pengertian 

yang berkaitan dengan keadilan dalam Al-qur’an dari kata `adl itu, yaitu sesuatu 

yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara 

yang tepat dalam mengambil keputusan hendaknya kalian menghukum atau 

mengambil keputusan atas dasar keadilan. Secara keseluruhan, pengertian-

pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran 

bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari keterkaitan beberapa pengertian 

 
6 Dr.Abdullah Bin Muhammad, Tafsir Ibnu Katsir ( Pustaka Imam Asy Syafii : Jilid  3 

Al Maidah) 
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kata `adl dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah 

tampak dengan jelas berapa porsi warna keadilan mendapat tempat dalam Al-

qur’an.7 

Sementara itu, perilaku politik terjadi pada hubungan yang dilakukan 

oleh seorang individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya 

sebagai insan politik. Seorang individu atau kelompok diwajibkan oleh negara 

untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik 

sehingga dalam rangka melakukan kajian terhadap perilaku politik lebih lanjut 

Sitepu menjelaskan bahwa dapat dipilih tiga kemungkinan unit analisis yaitu, 

individu sebagai aktor politik, agregasi politik dan tipologi kepribadian politik. 

Adapun di dalam kategori individu aktor politik meliputi aktor politik (pemimpin) 

aktivitas politik, dan individu warga Negara biasa.8 

Dalam konteks hubungan pemerintah (antara patron dan klien) 

kepercayaan dapat dikatakan sebagai penghubung atau perekat hubungan 

komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, kepercayaan masyarakat 

terbangun apabila pemerintah menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat 

dipercaya9 

Dalam setiap pemilihan umum, posisi yang sering kali terjadi dalam 

setiap kandidat merupakan hasil sidang pleno yang dilakukan oleh Penyelenggara 

 

7Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam”,  Jurnal Pendidikan Islam,  

Vol. VI,  No. 1 , Januari-Juli 2017,  h. 5. 

8Rizki Rahman Harahap,” Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 

(Pemilu) Legislatif Kabupaten (Studi Kecamatan Dayun, Dapil II Kabupaten Siak, Tahun 2014)”, 

Jom FISIP Vol. 3, No .2, Oktober 2016, h.5 

9Muhammad Saleh Tajuddin, dkk, “Kekuasan dan Legitimasi: Studi Tentang Dominasi 

Kekuasaan Keturunan Arung Gantarang IX di Desa Bonto Macinna Kecamatan Gantarang 

Kabupaten Bulukumba”. Jurnal Analisis Sosial Politik, Vol 1,No.2, Oktober 2022, h. 137. 
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Pemilihan Umum (KPU) untuk lebih menertibkan proses pemilihan selama masa 

berjalannya masa-masa pemilihan, namun dalam setiap prosesnya kerap kali 

terjadi persaingan yang cukup menegangkan yang diakibatkan oleh setiap 

kandidat. Setiap kandidat memainkan perannya masing-masing sehingga dapat 

menarik simpati masyarakat pemilih untuk lebih menonjol. Masing-masing 

kandidat memiliki bargening dan modal politik berbeda sehingga menciptakan 

warna yang sangat bervariasi, umumnya setiap kandidat memiliki strategi yang 

dapat menunjang setiap peranannya, bahkan setiap kandidat mempunyai cara 

tersendiri untuk menarik simpati. Hal ini dapat dijumpai dalam realitas politik 

yaitu dengan menggunakan kekuatan politik simbolik merupakan akumulasi 

kehormatan dan penghargaan yang dimiliki oleh pelaku sosial. Ia merupakan 

penghargaan dan otoritas yang akhirnya dimiliki oleh pelaku sosial yang telah 

memiliki ketiga bentuk kapital yang lain pada tingkat tertentu. kapital ini tidak 

terlihat tetapi dapat dimiliki dalam bentuk pengakuan dan otoritas. pengakuan 

merupakan satu hal yang penting dalam kapital simbolik, bahkan yang paling 

prioritas. Agama dan hukum merupakan dua arena yang paling dekat dan 

merupakan arena dominan dari kapital ini10. 

Selain perilaku politik yang dapat dipertontonkan oleh masing-masing 

kandidat, pengaruh politik juga dapat ditinjau dan didalami oleh setiap kandidat. 

Pasalnya seseorang yang lebih berpengaruh dalam sebuah daerah dapat 

mengintervensi sebuah kebijakan, hal ini dapat dilihat bagaimana seorang tokoh 

yang berpengaruh dapat memobilisasi masyarakat pada tingkat paling bawah dan 

 

10Sarip Hidayah “Teori Sosial Pierre Bourdieu Dan Sumbanganya Terhadap Penelitian 

Sastra”, MetaSastra, vol.1, No. 1, Juni 2010, h. 49. 
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disebabkan oleh sebuah simbol yang memiliki kekuatan dalam mengkonstruksi 

realitas sehingga mampu menggiring dan meningkatkan kepercayaan, mengubah 

pandangan seseorang kelompok pada sebuah realitas. 

Selain itu, dalam skala perpolitikan pada tingkat Desa terdapat modalitas 

politik yang mempengaruhi kondisi perpolitikan dalam suatu wilayah hal ini dapat 

disebut sebagai modalitas politik dalam hubungan sosial kemasyarakatan atau 

simbolik, maka modal sosial merupakan hubungan serta jaringan hubungan yang 

merupakan sumber daya yang dapat digunakan dalam penentuan ataupun untuk 

reproduksi kedudukan sosial. Bourdieu melihat posisi pemilik modal dalam 

sebuah arena akan ditentukan oleh jumlah dan bobot modal yang mereka miliki. 

Modal sosial juga menjadi sebuah strategi yang dijalankan pemilik modal untuk 

mencapai tujuannya. Pada praktiknya, modal sosial dapat digunakan untuk segala 

kepentingan dengan dukungan modal ekonomi dan modal kultural. Modal sosial 

menekankan pada potensi individu atau kelompok dengan ruang perhatian pada 

kepercayaan, jaringan dan nilai yang lahir dari kelompok tersebut. pemanfaatan 

modal sosial sangat berkaitan dengan cara dan upaya dilakukan pemilik modal 

untuk melestarikan, memelihara, memperkuat atau mungkin memperbaharuinya 

serta komitmen dalam penggunaan modal sosial tersebut, modal simbolik dapat 

mengacu pada akumulasi prestise, keterkenalan, kehormatan atau konsekrasi.11 

Modalitas politik dapat terkonstruk dalam setiap kondisi perpolitikan 

daerah dan disebabkan oleh bervariasinya strategi politik yang diperankan setiap 

 

11Haerussaleh, Nurul Huda “Modal Sosial, Kultural, dan Simbolik sebagai Representasi 

Pelanggengan Kekuasaan dalam The Presiden Karya Mohammad Sobary (kajian Pierre 

Bourdiue)”, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Vol. 6. No. 1. April 2021. h. 21. 
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aktor politik, hal ini jelas terdeskripsikan pada proses pelaksanaan pemilihan 

umum, dimana para aktor politik dapat dengan mudahnya memainkan pola dan 

strategi untuk memenangkan pemilihan. Identitas politik tidak berbicara tentang 

perencanaan kebijakan, melainkan membahas tentang bagaimana aspirasi politik 

dari setiap elemen etnis, bahkan hal ini berdampak pada peta perpolitikan yang 

berada di sebuah wilayah sehingga bertransformasi sebagai alat politik dalam 

menarik simpati publik. Semakin lama, identitas menjadi alat komoditi bagi 

kandidat yang maju dalam pemilihan khususnya dalam area lokal. Kontestasi 

demokrasi yang sifatnya lokal membuat banyaknya kandidat yang mengusung 

tema etnis dengan dalih mewakili kelompok tertentu. Hal ini menyebabkan 

kandidat yang berasal dari kelompok tertentu menggunakan sentimen etnis untuk 

mendapat dukungan dari pemilih bahkan masyarakat sampai ada yang terpecah 

belah karena berbeda pilihan.12 

Dalam aktor-aktor politik dalam konstelasi pemilihan umum tidak 

bertindak dalam ruang hampa, melainkan dalam situasi-situasi sosial konkret yang 

diatur oleh seperangkat relasi sosial yang jauh objektif. Agar bisa memahami 

sebuah situasi atau suatu konteks tanpa mengembankan konsep ranah. Menurut 

model teoritis Bourdieu, pembentukan sosial apapun distrukturkan melalui 

serangkaian ranah yang terorganisasi secara hierarkis (ranah ekonomi, pendidikan, 

politik, sastra dan sebagainya).13 

 

12Dimas Ivan, dkk “Analisis Strategi Politik Calon Kepala Desa Incumbent Dalam 

Menghadapi Pemilihan Kepala Desa Di Desa Bolong Tahun 2019” Jurnal Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Ponogoro, Vol, No. 2, 2019. h.74. 

13Nanang Krisdianto “Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai”, Jurnal Kanal, Vol, 2, No. 2, 

Maret 2014, h. 201. 
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Selain modalitas politik dalam aspek ranah sosial, maka dari itu politik 

sebagai alat untuk memobilisasi dukungan relatif kecil sehingga kandidat yang 

ingin memenangkan pemilukada harus sebanyak mungkin memanfaatkan jaringan 

organisasi-organisasi politik untuk memperoleh dukungan politik karena 

kompetisi lebih menonjol terhadap pengaruh figur kandidat. Pengertian modal 

politik dalam ilmu sosial memang masih terus dipertajam dan publikasi mengenai 

modal politik ini jauh lebih sedikit dibanding publikasi mengenai modal simbolik 

(symbolic capital), modal sosial (social capital), modal budaya (cultural capital). 

14. 

Modal budaya yang dimiliki oleh Macoa Bawalipu diperoleh dari hasil 

kultur dan sejarah. Dimana modal budaya ini lebih berpengaruh dalam proses 

kegiatan adat dan pengambilan keputusan terkait beberapa permasalahan yang 

terjadi di Desa Lampenai. Selain itu tokoh adat dari Macoa Bawalipu berperan 

untuk melestarikan budaya, adat istiadat, dan tradisi masyarakat. Dalam proses 

pengawalan etika dalam modal budaya, Macoa Bawalipu juga membantu untuk 

menjaga etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai 

budaya dan adat yang dijunjung tinggi. 

Macoa Bawalipu dalam segi modal sosial tentunya memiliki kekuatan 

untuk memobilisasi masyarakat karena memiliki kedudukan tertinggi dalam strata 

sosial di Desa Lampenai. Selain itu sebagai pemangku adat tertinggi, Macoa 

Bawalipu menjadi mediator atau penengah dari beberapa konflik yang terjadi. 

 

14Tawakkal Baharuddi, Titin Purwaningsih ” Modalitas Calon Bupati Dalam Pemilihan 

Umum Kepala Daerah Tahun 2015( Studi Kasus : Indah Putri Indriani Sebagai Bupati Terpilih di 

Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan). Journal of Governance And Public Policy, 

Vol. 4 No. 1 February 2017, h. 215. 
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Karena Macoa memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mengatur ketertiban 

masyarakat di Desa Lampenai. Modal sosial tokoh adat lebih merujuk pada 

sejumlah nilai, koneksi, dan juga sumber daya sosial.  

Pengaruh politik seorang aktor tidak dapat diabaikan begitu saja 

mengingat hal demikian akan berimplikasi pada arus demokrasi khususnya politik 

lokal setiap daerah sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Wotu Kabupaten 

Luwu Timur dimana seorang Macoa Bawalipu sangat berpengaruh di daerah 

tersebut, pasalnya Macoa Bawalipu merupakan ketua adat sekaligus tokoh adat 

yang cukup berpengaruh. 

Macoa Bawalipu, dalam sikap dan pengaruhnya di masyarakat dapat 

memobilisasi masyarakat dalam melakukan agenda-agenda kebudayaan, selain 

dapat memobilisasi masyarakat dalam rangka prosesi agenda kebudayaan, Macoa 

Bawalipu juga dalam aspek modalitas politik lebih berpengaruh pada kekuatan 

sosial politik, hal ini juga dapat menjadi perhatian khusus penulis untuk meneliti 

tentang pengaruh dan sikap seorang Macoa Bawalipu di Kecamatan Wotu, 

Kabupaten Luwu Timur, olehnya itu penulis ingin meneliti dan Mendalami Politik 

Macoa Bawalipu Dalam Kontestasi Politik (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa 

Di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur). 

Sebagai data awal bahwa Wotu merupakan sebuah wilayah pemukiman 

setingkat Kecamatan dan secara administratif berada dalam Kabupaten Luwu 

timur, terletak diujung utara Teluk Bone dan sebelah barat sungai Kalaena. Wotu 

di diami dua etnik yang besar yaitu Wotu dan Bugis. Wotu yang kita diami 

sekarang ini adalah Wotu pada periode kedua, yaitu setelah runtuhnya dinasti 
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Kedatuan Luwu pada periode Ware Pertama sekitar akhir abad ke XIII. Letak 

Wotu sebelumnya berada di sekitar Ussu di kaki Gunung Lampenai, di sekitar 

tempat ini disebut sebagai lokasi Mulataue atau Mulaitoe. Sebagaimana juga 

dipahami oleh banyak orang Luwu, bahwa Batara Guru mengajarkan bagaimana 

cara berladang dan bercocok tanam yang baik di lokasi Mulaitoe oleh orang Wotu 

menyebutnya sebagai Bilassa Lamoa atau Kebun Dewata. 

Disisi lain, Konsep-konsep kepemimpinan di Luwu cukup mendapat 

perhatian bila dihubungkan dengan konsep kepemimpinan tradisional, Pua 

(Cerrea), Makole (Baebunta) dan Macoa (Wotu). Dari tradisi lisan Wotu, kita 

mendapat informasi bahwa Macoa Bawalipu dalam menjalankan pemerintahannya 

membawahi tiga Macoa yang lain, yaitu Macoa Bentua yang menangani urusan 

dalam negeri, Macoa Mincara Oge yang mengurusi masalah ekonomi. Macoa 

Palemba Oge yang bertugas dalam hubungan dengan Macoa Bawalipu dan Datu 

Luwu di Palopo. Di bawah Macoa tersebut terdapat sejumlah jabatan yang 

menangani bidang tertentu. Ada tiga orang bergelar Oragi, yaitu Oragi Bawa 

Lipu, Oragi Datu, dan Oragi Ala. Dibawahnya terdapat enam orang bergelar Anre 

Guru antara lain antara lain Anre Guru Oli Tau, Anre Guru Tomengkeni, Anre 

Guru Pawawa, Anre Guru Lara, dan Anre Guru Ranra. Selanjutnya ada jabatan 

Angkuru atau Sanro sebagai penasihat, dan ada dua lagi bergelar Paramata, yaitu 

Paramata Tarompo (Rompo) dan Pramata Lewonu Selanjutnya dalam silsilah 

orang Wotu diceritakan bahwa Macoa Bawalipu yang pertama di Wotu bernama 

Bau Jala, Bau Jala mempunyai tiga orang saudara kandung yaitu Bau Cina di 

Palopo, Bau Leko di Palu dan Bau Kuna di Buton 
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Berdasarkan fenomena yang diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk terus 

mengkaji dan meneliti mengenai “Bagaimana Peran Macoa Bawalipu dalam 

Kontestasi dalam Pemilihan Kepala Desa Lampenai (Studi Kasus Pemilihan 

Kepala Desa Lampenai di Kecamatan Wotu). 

B. Fokus Dan Deskripsi Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

 Penelitian ini berfokus pada peran dan pengaruh serta keterlibatan 

Macoa Bawalipu terhadap Kontestasi Pemilihan Kepala Desa Lampenai 

Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini kontestasi 

politik pemilihan kepala Desa Lampenai dengan mendeskripsikan secara 

sistematis oleh peneliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan dari 

penelitian tersebut. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk memperjelas judul Macoa Bawalipu dalam Kontestasi 

Pemilihan Kepala Desa Lampenai Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu 

Timur penelitian maka peneliti menjabarkan beberapa penelitian: 

a. Macoa Bawalipu yakni kepala adat atau orang yang dituakan di 

wilayah kecamatan Wotu, terkhususnya di Desa Lampenai, 

kabupaten Luwu timur. Macoa Bawalipu dalam kontestasi 

pemilihan kepala Desa di Lampenai, kecamatan Wotu adalah untuk 

menganalisis peran dan pengaruh Macoa Bawalipu dalam proses 

pemilihan kepala Desa. 
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b. Pemilihan kepala Desa merupakan suatu pemilihan yang dilakukan 

secara langsung di sebuah Desa untuk memilih kepala Desa yang 

dianggap mampu menyejahterakan rakyatnya sendiri serta mampu 

mewujudkan tatanan pemerintah Desa yang efektif dan efisien. 

c. Untuk mengetahui bagaimana peran dan pengaruh serta 

keterlibatan Macoa Bawalipu dalam kontestasi pemilihan kepala 

Desa Lampenai, Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu timur. 

C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana Peran Macoa Bawalipu Terhadap Kontestasi Pemilihan 

Kepala Desa Lampenai Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.? 

2. Bagaimana pengaruh dan keterlibatan Macoa Bawalipu Terhadap 

Kontestasi Pemilihan Kepala Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, 

Kabupaten Luwu Timur? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui peran Macoa Bawalipu terhadap kontestasi 

pemilihan Kepala Desa Lampenai Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu 

Timur 

b. Ingin mengetahui pengaruh dan keterlibatan Macoa Bawalipu terhadap 

kontestasi pemilihan kepala Desa di Kabupaten Luwu Timur. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan manfaat teoritis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan 
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di bidang ilmu politik terutama yang menjadi dasar analisis khusus pada 

penguatan teori-teori sosial politik. Juga dengan adanya penelitian ini 

mampu mengembangkan kajian kepemiluan terutama Peran Macoa 

Bawalipu terhadap orientasi pelaksanaan Pilkada agar tercipta Kepala 

Desa yang berlegitimasi murni dan komprehensif yang diwujudkan dari 

partisipasi masyarakat yang berkualitas. 

b. Kegunaan Praktis Dari penelitian ini dapat diperoleh manfaat praktis 

yakni dapat menjadi bahan rujukan kepada masyarakat, Elit lokal (adat) 

dalam hal ini Macoa Bawalipu, Sehingga tertarik untuk memahami 

masalah peran dan sikap Macoa Bawalipu dalam kontestasi politik. 

Adapun juga harapan peneliti dalam tulisan ini agar dapat menjadi 

masukan KPU sebagai stakeholders agar partisipasi masyarakat pada 

pemilu dan Pilkada dapat ter optimalkan. 

a) Kegunaan praktis bagi Masyarakat, dapat mengetahui peran Macoa 

Bawalipu dalam kontestasi politik pemilihan kepala Desa Lampenai 

di kabupaten Luwu Timur. 

b) Kegunaan praktis bagi Elit lokal (adat), dapat melihat Macoa 

Bawalipu bagaimana berperan dan berpartisipasi dalam pemilu.  

c) Kegunaan praktis bagi pemerintah, dapat mengetahui bagaimana 

peran dan sikap Macoa Bawalipu dalam kontestasi politik di Luwu 

Timur. 
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E. Tinjauan pustaka 

Sepanjang penelusuran penulis mengenai judul ini, memang telah banyak 

yang telah melakukan penelitian mengenai Politik Macoa Bawalipu Dalam 

Kontestasi Politik Di Luwu Timur, namun, yang membedakan penelitian 

sebelumnya ialah pada fokus masalah penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui 

kepustakaan (library research), maupun penelitian lapangan (field research). 

Diantaranya: 

Pertama penelitian ini dilakukan oleh Ma’rif Amirullah pada tahun 2021 

Tentang Konflik Sosial pada Pilkada di Kabupaten Luwu Timur Studi Kasus 

Relasi Sosial Pasca Pemilihan Bupati 2020. Adapun sub masalah dari pokok 

permasalahan tersebut adalah (1) bentuk konflik sosial pada Pilkada di Kabupaten 

Luwu Timur, (2) untuk mengetahui relasi masyarakat sebelum dan sesudah 

Pilkada 2020 di Kabupaten Luwu Timur. Hasil penelitian ini adalah (1) Bentuk 

konflik sosial pada Pilkada di Kabupaten Luwu timur kecamatan Towuti Desa 

Langkea Raya, dan Kecamatan Angkona Desa Tampinna adalah berupa kekerasan 

fisik dan kekerasan non fisik. (2) Relasi masyarakat sebelum masa pemilihan 

relasi ada yang baik-baik saja, ada juga sebaliknya memilih untuk tidak menjalin 

hubungan, serta relasinya menjaga jarak hubungan sebatas masa pesta demokrasi 

saja. Implikasi penelitian ini adalah (1) aparat pemerintah seharusnya lebih bijak 

untuk memperhatikan dan meningkatkan pengamanan dalam menangani 

pemilihan bupati dan wakil bupati di setiap Desa agar meminimalisir terjadinya 
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konflik, (2) Masyarakat dan aparat pemerintah sebaiknya saling mengingatkan 

bahwa betapa pentingnya menjalin silaturahmi.15 

Sedangkan penelitian saya, lebih fokus kepada Peran Macoa Bawalipu 

dalam Kontestasi Politik pada Pilkada di Luwu Timur. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui Pengaruh Macoa Bawalipu dan perspektif masyarakat terhadap 

keterlibatan Macoa Bawalipu pada Pilkada di Luwu Timur yang tidak berfokus 

pada konflik Pilkada. seperti yang dilakukan oleh peneliti Ma’rif Amirullah  di 

Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Elit lokal di sini, 

memperjuangkan kemenangan calon pada sebuah pemilu. Lokasi Penelitian ini 

bertempat kan di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. 

Kedua, Penelitian ini dilakukan oleh Fitri Hafsari Zainuddin Tentang 

Pilkada Dan Politik Multikulturalisme Di Luwu Timur (Studi Terhadap 

Kemenangan Thoriq Husler dalam Pilkada Serentak 2015). Kehidupan 

masyarakat yang multietnik senantiasa memiliki sentimen politik yang lebih 

tinggi dibandingkan pada daerah yang relatif homogen. Konteks politik di wilayah 

yang multietnik terutama pada Pilkada. Sebagai negara demokrasi, Indonesia 

dalam memilih seorang pemimpin untuk memimpin suatu wilayah dengan 

melakukan Pemilihan Umum (Pemilu). Identitas etnik dapat dikonstruksi secara 

sosial yang digunakan untuk melihat batas-batas spesifik dalam kelompok-

kelompok etnik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perilaku 

politik, teori politik identitas, teori multikulturalisme, dan teori kekuasaan. 

 

15Ma’rif Amirullah, “Konflik Sosial pada Pilkada di Kabupaten Luwu Timur Studi 

Kasus Relasi Sosial Pasca Pemilihan Bupati 2020”, Skripsi (Makassar: Fakultas Ushuluddin dan 

Filsafat, 2021). 
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Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi 

penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah (1) pelaksanaan Pilkada Luwu 

Timur tahun 2015 etnisitas tidak terlalu memainkan peranan penting karena 

sentimen etnis pemilih relatif kecil. Pemilih bisa menerima kehadiran kepala 

daerah yang berbeda dengan etnis di luar dirinya. Keadaan di lapangan ditemukan 

bahwa dalam proses Pilkada, masyarakat cenderung memilih melihat dari hasil 

kinerja dari calon dan sosok figur calon. (2) Sosok Thoriq Husler dalam 

kesehariannya yang hidup di tengah-tengah masyarakat multikultural memiliki 

rasa toleransi dan simpatik yang tinggi kepada semua kalangan masyarakat. 

Sehingga beliau dicintai dan diterima oleh semua kalangan etnis di Luwu Timur. 

Pada Pilkada tahun 2015, Thoriq Husler menyampaikan visi dan misi untuk 

menjadi calon bupati. Ada beberapa program serta kebijakan yang hendak 

dilaksanakan yang bertujuan untuk mempersatukan masyarakat multikultural di 

Luwu Timur. Implikasi penelitian ini adalah (1) dalam konteks daerah yang 

melaksanakan pemilihan kepala daerah, dimana daerah tersebut merupakan daerah 

multi etnik maka pemerintah mempunyai peran besar untuk menjaga stabilitas 

keamanan agar tidak terjadi konflik fisik di masyarakat. (2) Penulis mengharapkan 

kepada setiap kandidat yang berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah dapat 

menciptakan persaingan yang sehat antara kandidat dan mengelola isu-isu secara 

etis dalam menjalankan pesta demokrasi. Pengelolaan secara etis diperlukan, 

sebab dari beberapa riset yang berkembang menunjukkan bahwa ada 
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kecenderungan dimana kalangan Elit politik menggunakan sentimen etnis dalam 

meningkatkan dukungan politiknya.16 

Sedangkan penelitian Saya, melihat sikap Macoa Bawalipu dalam 

Kontestasi Politik pada Pilkada di Luwu Timur.  Penelitian ini berfokus pada 

pemilu tahun 2021 di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi 

Selatan, yang dilakukan secara serentak seluruh Indonesia. Penelitian ini tidak 

berfokus pada Politik Multikulturalisme, tetapi lebih mengarah pada 

memenangkan calon kepala Desa yang diusung. Keterlibatan Macoa Bawalipu 

disini, ingin dilihat oleh masyarakat luas dan pengaruhnya. Berbeda dengan 

penelitian Fitri Hafsari Zainuddin , yang lebih fokus melihat Elit lokal di berbagai 

Politik Multikulturalisme. 

Ketiga, Penelitian ini dilakukan oleh  Tanti  Purwanti  Tentang  

Heterogenitas Etnik dalam Pilkada Luwu Timur 2015. Kehidupan masyarakat 

yang multi etnik senantiasa  memiliki “tegangan” politik yang lebih tinggi 

dibandingkan pada daerah yang relatif homogen. Identitas etnik dapat 

dikonstruksi secara sosial yang digunakan untuk melihat batas-batas spesifik 

dalam kelompok-kelompok etnik. Hal ini menjadikan peneliti mengangkat 

rumusan masalah bagaimana hubungan identitas etnik dengan pilihan  politik 

pemilih dalam Pilkada Luwu Timur 2015. Penulis bertujuan untuk menganalisis 

berdasarkan perspektif situasional mengenai hubungan identitas etnik dengan 

pilihan politik dalam pemilihan kepala daerah Luwu Timur 2015.17 Adapun hasil 

 

16Fitri Hafsari Zainuddin, “Pilkada Dan Politik Multikulturalisme di Luwu Timur  

17Tanti  Purwanti, “ Heterogenitas Etnik dalam Pilkada Luwu Timur 2015”, Skripsi, 

(Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2016) 
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penelitian ini menunjukkan bahwa perolehan suara dari setiap kandidat itu   

berbeda-beda dalam pelaksanaan Pilkada. Pelaksanaan Pilkada Luwu Timur tahun 

2015 etnisitas tidak terlalu memainkan peranan penting karena sentimen etnis 

pemilih relatif kecil. Pemilih bisa menerima kehadiran Kepala Daerah yang 

berbeda dengan  etnis  di luar dirinya. Masyarakat menentukan pilihannya lebih 

kepada sosok figur yang memiliki  kapasitas  dan kapabilitas. Peranan etnis 

hanyalah  salah  satu faktor  saja  dari  sekian  faktor  yang menentukan  

kemenangan  kandidat  di Luwu  Timur.  Faktor  lain  yang tidak menjadi tujuan 

penelitian (seperti program, kompetensi kandidat,  kepribadian,  dsb.)  bisa  saja  

memberikan dampak  yang  jauh  lebih  besar  dibandingkan  sekedar  persamaan  

etnis dengan mayoritas pemilih. 

Sedangkan penelitian Saya, lebih berfokus pada kontestasi pemilihan 

kepala Desa Lampenai di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi 

Selatan untuk mengetahui bagaimana keterlibatan Macoa Bawalipu terhadap 

kontestasi pemilihan kepala Desa, bukan heterogenitas etnik dalam Pilkada Luwu 

Timur 2015 seperti penelitian Tanti  Purwanti. Penelitian ini ingin melihat 

keterlibatan Macoa Bawalipu pada pemilihan kepala di Kecamatan  Wotu 

Kabupaten Luwu Timur.  

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Yandi Azis 2020. Komunikasi 

Politik Ir. H. Muhammad Thoriq Husler Pada Pilkada Serentak Kabupaten Luwu 

Timur. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk komunikasi 

politik Ir. H. Thorig Husler dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di 

Kabupaten Luwu Timur dengan mendorong visi-misi yang meningkatkan kualitas 
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pembangunan dan peningkatan kesejahteraan pada saat terpilih serta tekad dalam 

menjalankan amanah sebagai kepala pemerintahan pada saat terpilih. Hasil 

penelitian ini menunjukkan tiga (3) indikator dalam Komunikasi Politik Ir. H. 

Muhammad Thoriq Husler, yaitu: Pertama Lingkungan Fisik yaitu terlebih dahulu 

melakukan pemetaan wilayah dengan mengusung program visi-misi terkait 

kebutuhan dari wilayah tersebut. Lingkungan fisik sejalan dengan upaya 

peningkatan pembangunan infrastruktur yang menjadi program andalan yang 

senantiasa di sampaikan baik oleh kandidat ataupun tim sukses dalam kegiatan 

kampanye sesuai dengan letak geografis dan permasalahan yang dihadapi 

masyarakat. Selanjutnya, sosial kultural yaitu hubungan sosial Muhammad Thorig 

Husler dan masyarakat sangat dekat dengan keterlibatan langsung Muhammad 

Thoriq Husler dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Selain itu sosok 

Muhammad Thoriq Husler digambarkan sebagai tokoh yang tidak pernah 

membeda-bedakan suku, agama, ras dan keanggotaan lainnya, sehingga ter terima 

di kalangan masyarakat dalam menyerap kegiatan-kegiatan komunikasi politik 

dapat berjalan dengan maksimal. Dan terakhir, hubungan sosial yaitu keterlibatan 

tokoh-tokoh masyarakat dalam mendukung kandidat menjadikan komunikasi 

politik antara kandidat dan masyarakat dapat dengan mudah dilakukan melalui 

perantara tokoh masyarakat tersebut. Selain itu pengalaman Thorig Husler dalam 

dunia pemerintahan menjadi tolak ukur tersendiri bagi masyarakat dalam 

memantapkan dukungannya yang berarti ketokohan dari Ir. H. Muh. Thoriq 
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Husler itu sendiri menjadi pengaruh penting dalam proses komunikasi politik 

dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.18 

Sedangkan penelitian Saya, lebih berfokus pada peran dan sikap Macoa 

Bawalipu Dalam Kontestasi Politik di Pilkada Luwu Timur di Kecamatan Wotu, 

Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Elit lokal dalam hal ini Macoa 

Bawalipu disini memiliki masing-masing pengaruh pada masyarakat umum dan 

memiliki basis massa. Elit lokal yang di maksud adalah Macoa Bawalipu. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yandi Azis yang melihat 

Komunikasi Politik Ir. H. Muhammad Thoriq Husler Pada Pilkada Serentak 

Kabupaten Luwu Timur. 

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Mutyah Yunus. 

Pemanfaatan Identitas Etnik Bali Pada Pemenangan I Made Sariana Dalam 

Pemilu Legislatif Di Luwu Timur. Identifikasi identitas etnik pada daerah yang 

heterogen seperti Luwu Timur menjadi kemestian. Dalam konteks politik 

terutama pada pemilu legislatif pemanfaatan identitas etnik masih sering terjadi. 

Setiap etnik menginginkan adanya keterwakilan di legislatif, hal tersebut yang 

membuat para aktor politik kerap memanfaatkan identitas etnik yang dimiliki 

untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui mengapa I Made Sariana menggunakan identitas etnik bali di tengah 

heterogen etnik yang ada di Luwu Timur serta bagaimana pengaruh pola 

penguatan identitas tersebut dalam kemenangan I Made Sariana. Jenis penelitian 

 

18Yandi Azis, “Komunikasi Politik Ir. H. Muhammad Thoriq Husler Pada Pilkada 

Serentak Kabupaten Luwu Timur 2020” Skripsi, (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

2021). 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif tipe deskriptif. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa informan yang 

dianggap dapat memberikan informasi yang tepat dengan menggunakan dua 

macam data yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa I Made Sariana menggunakan identitas etnik Bali pada 

daerah yang mayoritas memiliki etnik yang sama dengan dirinya. Meskipun 

tergolong sebagai etnik yang minoritas di Luwu Timur tetapi etnik Bali menjadi 

salah satu etnik yang mayoritas pada daerah tersebut, hal ini dikarenakan 

kebiasaan sosial etnik Bali yang hidup secara berkelompok sehingga jumlah etnik 

bali yang ada di daerah tersebut cukup banyak. Pola pendekatan yang digunakan 

oleh I Made Sariana dalam meraih dukungan masyarakat baik sesama etnik Bali 

maupun di luar etnik Bali cukup berpengaruh sehingga mengantarkan I Made 

Sariana dalam memenangkan pemilu legislatif yang ada di Luwu Timur.19 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Mutyah Yunus, 

yang lebih berfokus pada Pemanfaatan identitas dan bukan mengarah pada 

pemenangan calon kepala daerah. Perbedaan selanjutnya adalah, pada masalah 

tempat penelitian. Penelitian kami, lebih berfokus pada wilayah Kecamatan Wotu, 

Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan penelitian saya adalah, tidak berfokus pada 

pemanfaatan identitas. Melainkan, lebih berfokus pada bagaimana sikap Politik 

Macoa Bawalipu Dalam Kontestasi Pilkada Di Luwu Timur dalam memenangkan 

 

19Nurul Mutyah Yunus, “Pemanfaatan identitas Etnik Bali Pada Pemenangan I Made 

Sariana Dalam Pemilu Legislatif Di Luwu Timur”, Skripsi, (Makassar: Departemen Ilmu Politik 

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,2022). 



23 
 
 

 
 

pasangan calon kepala Desa terkhusus di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu 

Timur.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Kajian Teoritis 

1. Teori Interaksionisme Simbolik 

Teori Interaksionisme Simbolik tidak bisa dilepaskan dari pemikiran 

George Herbert Mead yang memelopori konsep teori interaksionisme simbolik 

dan sebagaimana Menurut Fritza Mead tertarik mengkaji interaksi sosial, dimana 

dua atau lebih individu berpotensi mengeluarkan simbol yang bermakna. Perilaku 

seseorang dipengaruhi oleh simbol yang diberikan oleh orang lain, demikian pula 

perilaku orang tersebut. Melalui pemberian isyarat berupa simbol, maka kita dapat 

mengutarakan perasaan, pikiran, maksud, dan sebaliknya dengan cara membaca 

simbol yang ditampilkan oleh orang lain dan sejauh ini teori Interaksi Simbolik 

masih merupakan pendatang baru dalam studi ilmu komunikasi, yaitu sekitar awal 

abad ke-sembilan belas yang lalu20. 

Interaksi simbolik menurut perspektif interaksional, ini sangat 

menonjolkan keagungan dan maha karya nilai individu diatas pengaruh nilai-nilai 

yang ada selama ini. Perspektif ini menganggap setiap individu di dalam dirinya 

memiliki esensi kebudayaan, berinteraksi di tengah sosial masyarakatnya, dan 

menghasilkan makna ”buah pikiran” yang disepakati secara kolektif. Dan pada 

akhirnya, dapat dikatakan bahwa setiap bentuk interaksi sosial yang dilakukan 

oleh setiap individu, akan mempertimbangkan sisi individu tersebut, inilah salah 

satu ciri dari perspektif interaksional yang beraliran dengan interaksionisme 
 

20  Nina Sitti Salmaniah Siregar “ Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik” 

Perspektif, Jurnal Ilmu Sosial-Fakultas Isipol Uma, Vol. 4, No. 2, Oktober  2011,  h. 101-103 
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simbolik sehingga dapat dikatakan bahwa individu objek yang bisa secara 

langsung ditelaah dan dianalisis melalui interaksinya dengan individu yang lain21  

Perspektif interaksi simbolik dalam konteks politik (simbolisme politik) 

secara fundamental bertolak dari asumsi tentang dua dimensi manusia, yakni 

manusia sebagai pengguna simbol (man-the-symbolist) dan manusia sebagai insan 

politik (man-the-political-being). Keduanya bersifat konstan dan berinteraksi 

secara tak terpisahkan. Dalam konteks ini, politik didefinisikan sebagai aktivitas 

mendistribusikan, mempertahankan, dan melaksanakan kekuasaan di dalam suatu 

unit sosial. Kekuasaan sendiri, diekspresikan dalam berbagai relasi yang 

perspektif Interaksionisme simbolik sebagai akar komunikasi politik yang ditandai 

oleh dominasi dan subordinasi sehingga hal ini terjadi dalam semua aspek dalam 

hubungan sosial sebagai aktivitas simbolik, aktivitas politik dimulai ketika orang 

menginterpretasikan tanda, isyarat, dan petunjuk dalam cara-cara yang bermakna. 

Melalui interpretasi citra mental tentang objek terbentuk para politisi, maupun 

kaum profesional bertikar citra atau makna melalui simbol. Sebagai representasi 

dan pikiran yang hidup (living thought), arti simbol-simbol yang dipertukarkan 

dalam proses komunikasi politik tidak bersifat transparan, melainkan akan sangat 

bergantung kepada makna yang dilekatkan orang terhadapnya.22  

Berdasarkan teori Interaksionisme simbolis bahwa komunikasi dalam 

bentuk verbal dan non verbal dapat dideskripsikan sebagai komunikasi politik 

apabila mengarah pada kesepakatan politis. Dalam hubungannya dengan Politik 

 

21Nina Sitti Salmaniah Siregar “ Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik” Perspektif, 

Jurnal Ilmu Sosial-Fakultas Isipol Uma, Vol. 4, No. 2, Oktober  2011,  h. 101-103. 

22Hamzah Turmudi “Ijtihad Siyasi Dalam  Perspektif Interaksionisme Simbolik Sebagai 

Akar Komunikasi Politik Persatuan Islam”,  Jurnal Komunikasi, Vol. 4, No.1, 2020,  h. 108-109. 
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Macoa Bawalipu dalam Kontestasi Politik (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa di 

Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur), adalah lebih mengarah kepada 

hubungan komunikasi antar sesama masyarakat sehingga menimbulkan persepsi 

atau paradigma terhadap aktivitas politik  

2. Teori Perilaku Politik 

Perilaku pemilih menurut Surbakti adalah Aktivitas pemberian suara oleh 

individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk 

memilih  atau tidak memilih (to vote or not to vote) di dalam suatu pemilihan 

umum Bila voters memutuskan untuk memilih (to vote) maka voters akan 

memilih atau mendukung kandidat tertentu. Sementara, Eter Bryant 

mengemukakan bahwa persepsi seseorang ditentukan oleh hubungan antara hal-

hal yang diyakini dengan hal-hal yang  diharapkan. Semakin kecil jarak (gap) 

antara  keduanya, akan semakin  baik  persepsi  seseorang terhadap satu 

fenomena. Karena itu, persepsi sangat dipengaruhi oleh faktor pengalaman masa 

lalu, latar belakang sosial-budaya, motivasi, dan suasana hati 

Salah satu penelitian tentang perilaku pemilih di Indonesia adalah yang  

dilakukan oleh Afan Gaffar. Dalam penelitiannya di Jawa Tengah, ada empat  

variabel yang menjelaskan perilaku pemilih. Pertama, keyakinan sosio-religius,  

keyakinan keagamaan merupakan variabel yang sangat signifikan dalam 

mempengaruhi pilihan seseorang terhadap partai politik. 

Dalam ilmu politik untuk menjelaskan tingkah laku politik, dikenal 

adanya dua pendekatan besar (utama) untuk menerangkan tingkah laku politik 

pada saat berlangsungnya Pemilu, yaitu pendekatan aspek sosio psikologis 
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(Michigan School) atau dikenal dengan Mazhab Michigan dan Pendekatan 

Rasional. 

a. Mazhab Michigan (Michigan School) 

Mazhab psikologis ini percaya bahwa tingkah laku memilih dari 

seseorang  dapat dideteksi dengan dua konsep. Pertama, disebut political 

involvement, yakni  perasaan penting atau tidak untuk terlibat ke dalam isu-isu 

politik yang bersifat  umum (general). Kedua, disebut party identification, 

yakni preferensi (perasaan suka  atau tidak suka) dari seseorang terhadap satu 

partai atau kelompok politik tertentu. 

b. Pendekatan Rasional 

Pada kenyataannya sebagian pemilih mengubah pilihan politiknya dari 

satu   pemilihan ke pemilihan lainnya, peristiwa atau kejadian politik dan sosial 

tertentu  dapat mempengaruhi perilaku politik seseorang. Ketertarikan pemilih 

pada isu-isu tertentu dan figur kandidat yang ditawarkan oleh partai politik 

bersifat situasional dan tidak selalu permanen dan bisa berubah-ubah, dan tidak 

terlepas dari peristiwa sosial, ekonomi dan politik yang berlangsung menjelang 

dan selama Pilkada secara langsung. Dalam pendekatan rasional, perilaku 

pemilih  ditentukan pula oleh faktor-faktor tertentu seperti prosedur dan aturan 

main dalam Pilkada. Bahkan aturan  main  yang  menguntungkan  calon  

tertentu  (yang biasanya disertai ancaman dan paksaan) merupakan salah satu 

strategi kunci calon untuk memenangkan Pilkada. Faktor lainnya adalah 

imbalan ekonomi dan imbalan lainnya  terutama yang ditujukan kepada 
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masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi menurut paul  mempengaruhi 

perilaku politik23 

Berdasarkan tinjauan teori perilaku politik bahwa tindakan seseorang 

dapat dimaknai sebagai perilaku politik apabila mempunyai nilai yang 

berhubungan dengan objektivitas politik. Hal ini sangat erat hubungan dengan 

Politik Macoa Bawalipu dalam Kontestasi Politik (Studi Kasus Pemilihan Kepala 

Desa di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur dimana Macoa Bawalipu) 

sangat berpengaruh dalam hubungan sosial masyarakat. Dalam masyarakat yang 

bersentuhan dengan aspek politik mempunyai peran yang sangat sentral terhadap 

pemilihan umum dalam suatu daerah. 

3. Teori Local Strongman 

Tumbuh subur dalam masyarakat yang mirip dengan jejaring, dalam 

masyarakat jejaring inilah para orang kuat lokal memperoleh pengaruh signifikan 

melampaui para pemimpin dan para birokrat lokal formal. Local Strongman 

melakukan kontrol sosial dengan memanfaatkan komponen penting yang diyakini 

masyarakat sebagai strategi. Kemudian Local Strongman juga berhasil membatasi 

kapasitas lembaga dan aparatur negara sehingga menyebabkan pemerintah lemah. 

Melalui proses demokratisasi dan sentralisasi, para Local Strongman dan bos 

ekonomi semakin memperoleh kesempatan untuk menjabat kursi sentral di 

lembaga-lembaga pemerintah daerah. Orang kuat lokal selalu berupaya untuk 

 

23 Suryana Aminudin, “ Perilaku Politik Indonesia” Jurnal Aspirasi, Vol.1, No.2, 

Februari 2011, H, 5-12. 
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memastikan bahwa para politisi lokal bergantung pada bantuan dan sokongan agar 

kebijakan resmi menggantungkan bisnis dan posisinya.24 

Local Strongman adalah tokoh yang identik dengan kelebihan-kelebihan 

yang mereka miliki serta memiliki keahlian di bidangnya, Local Strongman 

merupakan sebuah terminologi yang identik dengan Elit, meskipun terdapat 

banyak pengertian tentang konsep Elit namun pada dasarnya ada kesamaan 

pemahaman bahwa konsep Elit merujuk pada sekumpulan orang sebagai individu-

individu yang superior yang berbeda dengan massa yang menguasai jaringan-

jaringan kekuasaan atau kelompok yang berada di lingkaran kekuasaan maupun 

sedang berkuasa begitu pun dengan Local Strongman. Keunggulan elite atas 

massa sepenuhnya tergantung pada keberhasilan mereka dalam memanipulasi 

lingkungannya dengan simbol-simbol, kebaikan-kebaikan atau tindakan-tindakan. 

Orang kuat lokal melakukan kontrol sosial dengan menyertakan beberapa 

komponen penting yang dinamakan ”strategi bertahan hidup” penduduk 

setempat. Dengan kondisi seperti itu, orang kuat bukan saja memiliki legitimasi 

dan memperoleh banyak dukungan di antara penduduk lokal, tetapi juga hadir 

untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tuntutan para pemilih atas jasa yang 

diberikan. Untuk itu yang diilhami Migdal cenderung membingkai diskusi mereka 

dengan istilah “personalisme”, klientelisme, dan “hubungan patron klien” serta 

melukis orang kuat lokal sebagai penempatan peran patron yang memberi 

 

24Gili Argenti, “Civil Society, Shadow State Dan Local  Strongmen Dalam Kajian 

Politik Lokal”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.4, No.1, April 2018, h. 658-659. 
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kebaikan personal bagi klien yang melarat dan para pengikut di daerah kekuasaan 

mereka.25  

Munculnya Local Strongman di berbagai daerah memiliki bentuk dan 

pola yang berbeda dalam proses kemunculannya. Namun dalam garis besar 

runtutan kemunculan Local Strongman biasanya memiliki dua garis besar secara 

historis dan struktural sehingga munculnya Local Strongman di berbagai daerah 

memiliki bentuk dan pola yang berbeda dalam proses kemunculannya.26 

Local Strongman tumbuh subur dalam masyarakat yang mirip dengan 

jaringan. Berkat struktur yang mirip jaringan inilah, para orang kuat lokal 

mendapatkan pengaruh signifikan yang jauh melebihi pengaruh para pemimpin 

dan para birokrat lokal formal. Kedua, orang kuat lokal melakukan kontrol sosial 

dengan memanfaatkan komponen penting yang diyakini masyarakat sebagai 

strategi bertahan hidup‟. Logika bertahan hidup, memberikan kesempatan bagi 

Local Strongman bukan saja bagi membangun legitimasinya di mata rakyat yang 

mengharapkan ibanya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, tetapi juga 

memperluas kekuasaannya. Personalisme orang kuat lokal menempatkan mereka 

sebagai patron yang memberi kebaikan personal bagi kliennya yang (serba) 

kekurangan di daerah kekuasaan mereka. Ketiga, Local Strongman secara 

 

25Nur Aliyah Zainal, Ibnu Khaldum, “Local Strongmen Dan Kontestasi Politik (Studi 

Terhadap Kemenangan Fenomena Aras Tammauni Dan Muh. Amin Jasa Pada Pilkada Mamuju 

Tengah”, Jurnal Suesena, Vol.11, No.1, 2017, h. 49-50. 

26Budi Harjo, Dkk, “ Strategi Local Strongmen Dalam Pemilihan Kepala Desa Bumi 

Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Salatan Tahun 2019 (Local Strongman Strategy In 

The 2019 Election Of The Head Of Bumi Sari Village, Nater District, South Lampung Regency” 

Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik, Vol.2, No.2, h. 48-50. 
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langsung maupun tidak langsung membatasi kapasitas lembaga dan aparatur 

negara sehingga menyebabkan pemerintah lemah.27 

Tidak jauh berbeda dengan konsep perilaku politik, Lokal Strongman 

juga dapat diartikan sebagai seseorang yang mempunyai peranan penting dan 

pengaruh terhadap sosial dan politik, Hal ini dapat dilihat dengan mengacu pada 

hubungan patron klien yang mampu dan mengintervensi setiap produk kebijakan 

yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagaimana Macoa Bawalipu yang sangat 

berpengaruh dalam suatu wilayah, pasalnya Macoa Bawalipu mempunyai posisi 

yang sangat kuat pada kelompok masyarakat terkhususnya di Kecamatan Wotu, 

Kabupaten Luwu Timur.  

B. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan bentuk model kerangka berpikir dengan 

menggunakan berbagai teori yang berhubungan dengan faktor-faktor yang telah 

dikaji dan diidentifikasi untuk menjadi sebuah fondasi dalam sebuah penelitian. 

Maka dari itu kerangka konseptual merupakan hal yang terpenting dari sebuah 

pemahaman yang paling utama dan mendasar bagi setiap bentuk pemikiran dari 

sebuah proses dari keseluruhan hal yang akan dilakukan oleh peneliti. 

 

 

 

 

27 Abd. Halim, “Politik Lokal Pola Aktor & Alur Dramatikalnya:Perspektif Teori 

Powercube, Modal dan Panggung”, (Yogyakarta: LP2B, 2014, h. 65. 
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Macoa Bawalipu Dalam 

Kontestasi Politik Pemilihan 

Kepala Desa Lampenai 

Teori Interaksionalisme Simbolik. 

Teori Perilaku Politik. 

Teori Local Strongman. 

Metode penelitian yang 

digunakan yaitu penelitian 

deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif.. 

Peran Macoa Bawalipu Terhadap 

Kontestasi Pemilihan Kepala Desa 

Lampenai. 
Pengaruh Dan Keterlibatan Macoa 

Bawalipu Terhadap Kontestasi Pemilihan 

Kepala Desa Lampenai. 

1. Peran macoa dalam pilkades sangat penting dan strategis, dan 

sangat menentukan dalam setiap kegiatan karena macoa dianggap 

sebagai orang yang dituakan dalam setiap pengambilan keputusan 

2. Keterlibatan macoa adalah ikut serta dalam memobilisasi antara 

perangkat Desa dan adat untuk menertibkan jalannya pilkades. 

Sedangkan pengaruhnya adalah macoa menjadi pemangku adat 

yang memiliki keputusan tertinggi dan dituakan di Desa Lampenai 

Kecamatan Wotu 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan lokasi Penelitian 

John Creswell mendefinisikan penelitian sebagai suatu proses bertahap 

bersiklus yang dimulai dengan identifikasi masalah atau isu yang akan diteliti 

sehingga metode kualitatif memperlakukan partisipan benar-benar sebagai subjek 

dan bukan objek. Di sinilah partisipan menemukan dirinya sebagai yang berharga, 

karena informasinya sangat bermanfaat. Metode penelitian ini memberikan ruang 

yang sangat besar kepada partisipan.28 

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam 

penyusunan skripsi ini, Tempat dari penelitian skripsi ini adalah di Kecamatan 

Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi tersebut 

didasarkan pada pertimbangan bahwa di tempat inilah fenomena yang diteliti 

terjadi dan merupakan tempat mendapatkan informan beraktivitas dan mereka 

adalah subjek penelitian. 

Fokus penelitian ini membutuhkan data empiris sehingga menggunakan 

pendekatan metode penelitian kualitatif yang relevan dengan penelitian lapangan 

untuk memperoleh data-data empiris dari informan. 

 

 

28 J.R. Raco, “Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya”, 

Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, h. 6-8.. 



 

34 
 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian lebih menekankan pada pendekatan fenomenologi yang 

dimana penulis dapat menemukan peristiwa yang sangat berpengaruh pada 

metode penelitian, karena hendak mengalami arti yang disampaikan oleh 

partisipan, itu berarti pula bahwa realitas merupakan konstruksi sosial. Oleh 

karena itu, maka metode kualitatif juga disebut konstruktivisme, yang berarti 

bahwa pengertian manusia tentang sesuatu adalah konstruksi atau dibuat oleh 

manusia sendiri sehingga sesuatu objek hanya dapat ditangkap dan dimengerti 

dalam hubungannya dengan objek. Hanya subjek yang mampu mengalami dan 

mengerti. Subjek ini berarti manusia. Jadi hanya manusia dapat memberikan arti 

pada objek yang ada di sekitarnya.29 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data yang berasal dari sumber asli dan pertama. Data ini didapat dari 

langsung dari sumber atau objek yang diteliti. Data sekunder merupakan berbagai 

informasi yang ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti 

yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.30 

 

 

 

 

29 J.R. Raco, “Metode Penelitian Kualitatif Jenis,Karakteristik dan Keunggulannya”, 

Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, h.84-85. 

30Ayu isti prabandari, pengertian data primer dan sekunder, 

https://m.merdeka.com/jateng/perbedaan-data-primer dan sekunder daslam penelitian ketahui 

karakteristiknya. 

https://m.merdeka.com/jateng/perbedaan-data-primer
https://m.merdeka.com/jateng/perbedaan-data-primer
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2. Data sekunder 

Data sekunder ini, didapat secara tidak langsung. Biasanya melalui 

beberapa media informasi, buku, jurnal atau situs resmi. Data ini sudah ada 

sebelumnya dan dikumpulkan oleh peneliti untuk melengkapi penelitiannya.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi metode pengumpulan data, dimana peneliti mengamati, 

merasakan dan mencatat informasi dengan subjektif mungkin yang di dapat 

selama penelitian.31 

pengamatan yang dilakukan seseorang tentang sesuatu yang 

direncanakan ataupun tidak direncanakan, baik itu secara sepintas ataupun dalam 

rentan waktu yang cukup lama dapat menghasilkan suatu masalah (sumber 

masalah). Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode alur panjang (longitudinal method) yang merupakan metode yang 

dilakukan dalam penelitian untuk menentukan subjek yang diikuti 

perkembangannya dalam kurun waktu yang cukup lama. Sebelum pengamatan 

dimulai, peneliti melakukan tindakan pengukuran terhadap subyek dengan cermat 

dan hati-hati. 

Adapun ciri yang longitudinal method yang digunakan dalam 

pengamatan terhadap penelitian ini adalah: 1) subyek yang diamati tetap; 2) 

 

31 W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Cet.1;Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia 

,2002), h.79. 
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peneliti sangat memahami subyek pengamatannya; dan 3) memerlukan waktu 

yang lama. 

 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu pengumpulan data yang digunakan 

untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara adalah suatu 

bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk 

memperoleh informasi. Dalam wawancara terdapat proses interaksi antara 

pewawancara atau dalam penelitian disebut sebagai peneliti atau informan atau 

responden yaitu orang memberikan keterangan atau informasi terkait penelitian 

yang dilakukan. Peneliti melakukan wawancara ini untuk mengetahui informasi-

informasi terkait Peran dan Pengaruh atau Keterlibatan Macoa Bawalipu dalam 

Kontestasi Pemilihan Kepala Desa Lampenai di Kecamatan Wotu, Kabupaten 

Luwu Timur. Adapun Wawancara memiliki beberapa model dalam penelitian 

yakni: 

a. Wawancara Terstruktur 

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan 

menggunakan pedoman wawancara (bahan pertanyaan) yang sudah 

dipersiapkan terlebih dahulu.32 

b. Wawancara Tidak Terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah jenis wawancara yang dilakukan 

tanpa menggunakan pedoman wawancara, tetapi dilakukan dengan dialog 

 
32 Rahmadani, Pengantar Metodologi Penelitian (Cet: I; Kalimantan Selatan:  Antasari 

Press, 2011), h.75 
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bebas dengan tetap berusaha menjaga dan mempertahankan fokus 

pembicaraan yang relevan dengan tujuan penelitian.33 

c. Wawancara Semi Struktur 

Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah wawancara tidak 

berstruktur yang dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu lama 

bersama informan di lokasi penelitian.34 

Jenis wawancara yang penulis lakukan adalah menganggabungkan dari 

ketiga jenis wawancara tersebut, seperti dilakukan secara langsung, menggunakan 

pedoman wawancara, ataupun wawancara yang dilakukan tanpa pedoman dengan 

metode interview atau diskusi. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh dan 

mengolah data secara jelas dan konkret terkait fokus penelitian di mana informan 

yang diwawancarai adalah Macoa Bawalipu, Pemerintah (Kepala Desa), tokoh 

masyarakat, atau unsur yang berkaitan dengan fokus penelitian penulis serta 

beberapa informan yang dianggap memiliki informasi atau data-data yang relevan. 

Informan yang dianggap memiliki informasi atau data-data yang relevan. 

Informan tersebut dipilih berdasarkan teknik Snowball sampling dengan 

menggunakan panduan wawancara (interview guide). 

3. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan kejadian atau peristiwa tertulis yang telah 

terjadi. Data yang berupa gambar adalah sebuah dokumen. Jurnal yang tertulis 

termasuk sebuah dokumen dan bahkan bahkan literatur-literatur yang sesuai dapat 

 
33 Rahmadani, Pengantar Metodologi Penelitian (Cet: I; Kalimantan Selatan:  Antasari 

Press, 2011), h.75 
34 Rahmadani, Pengantar Metodologi Penelitian (Cet: I; Kalimantan Selatan:  Antasari 

Press, 2011), h.76 
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dijadikan sebagai dokumen untuk menunjang sebuah penelitian. Semua informasi 

yang berkaitan dengan dokumen perlu dimasukkan sebagai rujukan penelitian.35 

E. Analisis Data 

Analisis data yang diperlukan adalah dengan melakukan secara 

terstruktur dan menyusun ke dalam pola dan memilih yang penting.36 Menurut 

Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara 

bersamaan yaitu: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah tahap pemfokusan data dengan menentukan data 

yang mana penting dan tidak penting dari semua catatan di lapangan 

untuk kemudian disederhanakan sehingga dapat mengadakan informasi 

yang bermakna dan juga memudahkan peneliti untuk melakukan 

penarikan kesimpulan, Karena dengan banyaknya jumlah data, maka 

diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Reduksi data dilakukan 

agar data yang didapatkan di lapangan memiliki relevansi dengan tujuan 

akhir penelitian37 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah suatu kegiatan di mana sekumpulan data disusun 

secara sistematis yang memberi kemudahan adanya penarikan 

 

35 W. Gulo, “Metodologi Penelitian”, (Cet.1:Jakarta Gramedia Widia Sarana 

Indonesia,2022),  h. 83. 
36 Hardani, S.Pd., M.Si Dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (cet.1; 

Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu. 2020) ,h. 161. 
37 Hardani, dkk. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: CV. 

Pustaka Ilmu, 2020),h.163. 
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kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bisa berupa 

beberapa teks yaitu naratif, grafik, matriks ataupun bagan. Dengan 

melalui penyajian data, maka nanti data akan terorganisasi dan juga 

tersusun dalam berupa pola hubungan sehingga semakin mudah 

memahami apa yang terjadi, dan bisa merencanakan selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami.38 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan tahap akhir dalam teknis 

analisis data kualitatif yang dilakukan dengan melihat hasil dari beberapa 

reduksi data yang tetap mengacu pada tujuan akhir. Tujuan dari tahap ini 

adalah untuk mencari makna dari data yang telah dikumpulkan dan 

mencari persamaan dan perbedaan untuk dijadikan kesimpulan sebagai 

jawaban dari permasalahan yang ada. Kesimpulan awal yang dipaparkan 

masih bersifat sementara kemungkinan mengalami perubahan jika tidak 

ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

selanjutnya, tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal 

didukung oleh bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan 

termasuk kesimpulan yang kredibel.39 

 

 
38 Hardani, dkk. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: CV. 

Pustaka Ilmu, 2020),h.167. 
39 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan (Jakarta: Rineka 

Cipta. 1993), h. 132. 
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F. Teknik Penentuan Informan  

Informan merupakan subjek yang diteliti dalam penelitian kualitatif 

untuk menggali informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan teman atau 

konsultan. Subjek informan harus dideskripsikan dengan jelas, perlu dicatatkan 

siapa dia dengan cermat, identitasnya yang berhubungan dengan: usia, jenis 

kelamin, agama, pekerjaan, tingkat pendidikan dan kedudukan didalam 

masyarakat atau lingkungan kerja. Hal tersebut berkaitan dengan relevansi dan 

kualitas informasi yang diperoleh dalam kaitannya dengan upaya triangulasi atau 

validasi data. Bagian lain yang perlu dicermati adalah hubungan informan dengan 

pokok masalah yang diteliti. 

Informan penelitian ini dipilih secara purposive agar dapat memberikan 

informasi valid yang berhubungan dengan penelitian. Adapun informan yaitu : 

1. Pua Rustam Lauka Sebagai Andre Guru Pawawa Macoa Bawalipu  

2. Zaenal Sebagai Kepala Desa Lampenai (Pemerintah) 

3. Pua Sumardi Noppo Sebagai Oragi Datu (Tokoh Masyarakat) 

4. Hendrik Amir Sebagai Ketua KNPI Luwu Timur (Tokoh Pemuda) 

5. Irfan Pratama Sebagai Masyarakat Desa Lampenai 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Kecamatan Wotu 

a. Sejarah Kecamatan Wotu 

Wotu, sebagai komunitas dan sebagai pemukiman secara administratif 

berada di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur atau berjarak sekitar 513 km 

dari kota Makassar ibukota provinsi Sulawesi Selatan. Penduduk tradisional yang 

mendiami terdiri dari dua etnik besar yaitu Wotu dan orang Bugis, di samping 

etnik lain seperti Makassar, Jawa, Lombok, Sunda dan Bali, yang merupakan 

pendatang yang bermukim di sana. Aktivitas ekonomi bergerak di bidang 

pertanian, perikanan dan perdagangan. di dalam pergaulan masyarakatnya, 

berlaku dua bahasa pengantar yaitu bahasa Wotu yang dituturkan oleh orang Wotu 

Asli dan bahasa Bugis.40 

Bahasa Wotu merupakan grup linguistic, Muna-Buton dan Kaili Sulawesi 

Tengah. Dahulu kala bahasa Wotu alat komunikasi pada sebahagian daerah 

Sulawesi Selatan pada sepanjang pesisir Teluk Bone dan sebagian Sulawesi 

Tengah, dan sekitar Buton Tenggara. demikian pula dalam struktur hierarki 

Kerajaan Luwu , yang kadang kala ada sekelompok golongan ingin mengaburkan 

atau menghilangkan sejarah ini, yang lebih ironis justru dari kelompok generasi 

Luwu pada periode- periode akhir, mereka tidak menyadari bahwa Wotu bukan 

merupakan palili (vassal) tetapi merupakan Domain yang menghubungkan 

 

40 https://portal.luwutimurkab.go.id/index.php/en/pemerintahan/kecamatan/wotu 
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kekuasaan Luwu dengan yang lain dengan Lembah Poso yang mendiami tanah 

Datu, keberadaan arkeologis Wotu sekitar 1500 tahun lebih tua dari Malangke, 

yang diyakini sebagai pusat perdagangan. Luwu di abad ke XII – XIV, semua ini 

didasarkan pada temuan keramik dan hasil Foto Karbon terhadap lapisan 

kandungan tanah dari berbagai situs yang ada di Luwu. 41 

Berbagai bukti penemuan arkeologi, tradisi lisan maupun naskah 

mendukung hal tersebut seperti bukit Lampenai dan Mulaitoe (Mulataue) dimana 

diyakini merupakan areal pertanian, dimana dikisahkan Batara Guru sebagai 

Tomanurung berdiam dan memperkenalkan ladang untuk pertama kalinya kepada 

manusia di Luwu. Demikian pula situs Benteng tua serta Serre Bessue di muara 

sungai Wotu, tempat para Bissu menari untuk suatu acara ritual. Berdasarkan 

potensi sejarah, Antropologi yang dimiliki daerah Wotu, adalah menarik untuk 

mengangkat potensi budaya yang ada dalam masyarakat seperti ritual dan 

kesenian.42 

b. Letak Geografis 

Keadaan geografis Kecamatan Wotu merupakan salah satu kecamatan di 

Kabupaten Luwu Timur. Luas wilayahnya 130,52 km2 atau meliputi 1,88 persen 

dari luas Kabupaten Luwu Timur. Desa Lampenai merupakan Desa yang memiliki 

wilayah yang terluas yaitu 22,31 km2 atau meliputi 17 persen dari luas 

Kecamatan. Secara administrasi Wotu terbagi menjadi 16 Desa yaitu, Desa Lera, 

Bawalipu, Lampenai, Bahari, Kalaena, Karambua, Kanawatu, Maramba, 

Tarengge, Cendana Hijau, Balo-Balo, Pepuro Barat, Rinjani, Madani, Tarengge 

 
41 https://portal.luwutimurkab.go.id/index.php/en/pemerintahan/kecamatan/wotu 
42 https://portal.luwutimurkab.go.id/index.php/en/pemerintahan/kecamatan/wotu 
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Timur dan Tomoni di sebelah utara, Kecamatan Angkona sebelah timur, sebelah 

selatan berbatasan dengan Teluk Bone dan di sebelah barat berbatasan dengan 

Kecamatan Burau. Kecamatan Wotu terdiri dari 16 Desa yang seluruhnya 

berstatus Desa definitive dengan 70 dusun dan 197 RT. Tabaroge. Secara 

Astronomis Kecamatan Wotu terletak di sebelah barat ibu kota Kabupaten Luwu 

Timur tepatnya terletak diantara 2 31’ 58” - 2 39’ 57”. Lintang Selatan dan 120 

45’ 20” - 120 55’ 38” Bujur Timur. Kecamatan Wotu berbatasan dengan 

Kecamatan Burau. Kecamatan Wotu terdiri dari 16 Desa yang seluruhnya 

berstatus Desa definitive dengan 70 dusun dan 197 RT.43 

Tabel 4.1 Peta Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur 

 

 

 

 

 
                          Profil Kecamatan Wotu 

 

Sebagian wilayah Kecamatan Wotu merupakan daerah pesisir. Lima dari 

16 desanya merupakan wilayah pantai dan 11 Desa merupakan wilayah bukan 

pantai. Secara topografi wilayah Kecamatan Wotu merupakan daerah datar karena 

keenam belas desanya merupakan daerah datar dan tidak ada yang daerah yang 

tergolong daerah berbukit-bukit. 

 

 

 
43 https://portal.luwutimurkab.go.id/index.php/en/pemerintahan/kecamatan/wotu 
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c. Keadaan Penduduk 

Penduduk merupakan salah satu unsur utama dalam pembentukan suatu 

wilayah, karakteristik penduduk merupakan faktor yang berpengaruh terhadap 

pengembangan atau pembangunan suatu wilayah dengan mempertimbangkan 

pertumbuhan penduduk, komposisi struktur kependudukan serta adat-istiadat dan 

kebiasaan penduduk. Perkembangan atau pertumbuhan penduduk merupakan 

indeks perbandingan jumlah penduduk pada suatu tahun terhadap jumlah 

penduduk pada tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah penduduk dalam suatu 

wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian (pertambahan alami), 

selain itu juga dipengaruhi adanya faktor migrasi penduduk yaitu perpindahan 

keluar dan masuk. Pada dasarnya tingkat pertumbuhan jumlah penduduk, dapat 

digunakan untuk mengasumsikan prediksi/perkiraan jumlah penduduk dimasa 

yang akan datang.44 

Kepadatan penduduk di Kecamatan Wotu tergolong tinggi yaitu sekitar 

237 orang per kilometer persegi. Desa yang terpadat penduduknya adalah Desa 

Lera dengan kepadatan 707 orang per kilometer persegi, sedang paling rendah di 

Desa Balo-Balo dengan kepadatan sebanyak 82 orang per kilometer persegi. Pada 

tahun 2017, jumlah penduduk di Kecamatan Wotu sebanyak 30.878 jiwa yang 

terbagi ke dalam 7.720 rumah tangga, dengan rata-rata penduduk dalam satu 

rumah tangga sebanyak 4 orang. Rasio jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah 

 
44 https://portal.luwutimurkab.go.id/index.php/en/pemerintahan/kecamatan/wotu 
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perempuan sama banyak dengan jumlah penduduk laki-laki. Jumlah Penduduk 

laki-laki sebanyak 15.420 orang dan perempuan sebanyak 15.458 orang.45 

Mayoritas penduduk Kecamatan Wotu beragama Islam. Kondisi ini 

antara lain dapat dilihat dari banyaknya tempat ibadah bagi umat Islam seperti 

masjid sebanyak 46 unit dan musholla/langgar se banyak 20 unit. Selain itu 

penduduk Kecamatan Wotu terdapat komunitas masyarakat yang memeluk agama 

Kristen dan Hindu dengan jumlah tempat ibadah berupa gereja sebanyak 20 unit 

dan Pura sebanyak 15 unit. Terjadinya perubahan kultur dan sosial budaya 

masyarakat merupakan proses transformasi global akibat tidak homogenitasnya 

kultur budaya pada suatu daerah. Terjadinya dinamika perkembangan perkotaan 

tidak lagi memandang kultur budaya dan adat istiadat sebagai hukum masyarakat 

(norma etika) yang berlaku, akan tetapi tergantikan oleh sifat individualistis dan 

kepentingan sosial ekonomi akan menjadi dominan.46 

Perubahan proses tersebut sulit dihindari karena dipengaruhi oleh 

masuknya budaya lain dan perkembangan teknologi menjadi orientasi masyarakat 

untuk mengaktualisasikan diri. Perubahan karakter dan kultur budaya sebagai ciri 

khas suatu komunitas tidak perlu terjadi, jika masyarakat memegang teguh dan 

menjunjung tinggi nilai budaya yang secara turun-temurun dianutnya. Salah satu 

kekuatan masyarakat di Kecamatan Wotu adalah pembauran nilai religius 

keagamaan dalam suatu kebudayaan yang masih melekat hingga kini.47 

 
45 https://portal.luwutimurkab.go.id/index.php/en/pemerintahan/kecamatan/wotu 
46 https://portal.luwutimurkab.go.id/index.php/en/pemerintahan/kecamatan/wotu 
47 https://portal.luwutimurkab.go.id/index.php/en/pemerintahan/kecamatan/wotu 



 

46 
 

Faktor lain yang mempengaruhi adalah komunitas masyarakat di 

Kecamatan Wotu sebagian besar masyarakat asli masih dalam satu ikatan rumpun 

keluarga, sehingga konflik sosial tidak menjadi pemisah, tetapi dapat terselesaikan 

secara kebersamaan dan kekeluargaan. Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh 

gambaran tentang terjadinya pembauran suku dan kultur di Kecamatan Wotu, 

yang secara umum dipengaruhi oleh etnis suku Luwu dengan bahasa sehari-hari 

yang digunakan adalah Luwu, namun disisi lain terdapat beberapa Desa yang 

menggunakan bahasa sehari-hari yaitu Bugis.48 

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Wotu sebagian besar bekerja 

disektor pertanian dalam arti luas, hal ini ditunjang oleh kondisi wilayah yang 

merupakan wilayah tiga dimensi yaitu laut/pesisir, dataran rendah dan 

pegunungan yang pada umumnya potensial untuk pengembangan sektor pertanian. 

d. Keadaan Pendidikan 

Salah satu komponen dalam pembangunan manusia adalah peningkatan 

dalam bidang pendidikan. Pendidikan adalah sarana untuk meningkatkan 

kecerdasan dan keterampilan manusia, oleh karena itu pemerintah harus menjamin 

mutu pendidikan dengan meningkatkan kualitas guru dan melengkapi sarana dan 

prasarana sekolah. Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Wotu termasuk kategori 

memadai. Sarana pendidikan informal (Taman Kanak-Kanak/TK) dan sarana 

pendidikan formal dari tingkat SD sampai SLTA telah tersedia dan terdistribusi di 

setiap Kecamatan Wotu. Dalam angka 2018 4 Desa pada tahun 2017, jumlah TK 

di Kecamatan Wotu sebanyak 19 sekolah dan SD sebanyak 22 sekolah. 

 
48 https://portal.luwutimurkab.go.id/index.php/en/pemerintahan/kecamatan/wotu 
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Selanjutnya jumlah SLTP dan SLTA masing-masing sebanyak 8 dan 3 unit dan 

Madrasah Ibtidaiyah swasta sebanyak satu sekolah.49 

Jumlah SMP/MTs di kecamatan Wotu sampai tahun 2017 berjumlah 

delapan sekolah yang terdiri dari sekolah negeri sebanyak empat sekolah dan 

sekolah swasta sebanyak empat sekolah. Adapun Jumlah SMA/SMK di 

kecamatan Wotu tercatat sebanyak satu sekolah yang terdiri dari sekolah negeri 

sebanyak satu sekolah  swasta sebanyak sekolah. Persebaran SMA/SMK masih 

belum merata, persebaran jenjang SMA/SMK masih terpusat di Desa Bawalipu. 

Rasio murid guru memberikan gambaran rata-rata banyaknya murid yang diajar 

oleh seorang guru. Angka rasio ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

efektivitas guru dalam proses belajar mengajar. Semakin kecil angka rasio maka 

semakin efektif proses belajar mengajar. Pada tahun ajaran 2017/2018 rasio murid 

guru SD dan SLTP berturut-turut sebesar 16 dan 13 murid setiap guru. Sementara 

untuk rasio siswa guru untuk pendidikan SLTA sebesar 20 siswa setiap guru.50 

2. Gambaran Umum Desa Lampenai 

a. Kondisi Geografis Desa Lampenai  

Desa Lampenai yang Luasnya ± 22.031 Ha dengan kondisi alam daerah 

dataran rendah , ± 500 M dari ibukota Kecamatan, ± 45 Km dari ibukota 

Kabupaten dan ± 540 Km dari ibukota Provinsi. Dengan jumlah penduduk ±1347 

Kepala Keluarga. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut: 

 

 

 
49 https://portal.luwutimurkab.go.id/index.php/en/pemerintahan/kecamatan/wotu 
50 https://portal.luwutimurkab.go.id/index.php/en/pemerintahan/kecamatan/wotu 
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Tabel 4.2 Rekapitulasi jumlah Kepala keluarga dan jumlah Jiwa di Desa 

Lampenai. 

No. Nama Dusun 

Penduduk(Jiwa) 
Jumlah 

RT 

Luas 

Wilayah 

(Ha) Lk PR Total 

1. Kaza 398 400 798 4 

22,031(Km2) 

2. Benteng 674 692 1.366 4 

3. Jambu-jambu 409 451 860 3 

4. Kau 571 550 1.121 4 

5. Sumbernyiur 486 567 1.053 4 

6. Langgirri 100 112 -212 2 

Jumlah 2.638 2.772 5.410 21 

 

Dari Rekapitulasi jumlah penduduk Desa Lampenai di atas, terlihat 

bahwa populasi laki-laki lebih sedikit di bandingkan dengan perempuan dan dari 

jumlah penduduk di atas, hampir seluruhnya suku Bugis ( 90 % suku Bugis ), 

selebihnya merupakan etnis lain yang masuk karena ikatan perkawinan.51 

Dan hampir dari seluruh jumlah penduduk Desa Lampenai adalah 

pemeluk agama Islam ( 95 % beragama Islam ). Dikarenakan Kehidupan yang 

homogen yakni Mayoritas Beretnis/bersuku Bugis dan hampir seluruh masyarakat 

Desa Lampenai pemeluk agama Islam, maka kehidupan pun sangat rukun, 

kekeluargaan yang dijunjung tinggi, adat istiadat dan tradisi mereka dijunjung 

 
51 Profil Desa Lampenai, Tahun 2020. 
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tinggi dan terpelihara dengan baik, dikarenakan faktor homogenitas warga 

Masyarakat di Desa Lampenai. Namun demikian, mereka juga tidak serta merta 

tertutup dengan orang lain. Mereka senantiasa berlapang dada serta menerima 

orang lain kapan pun. Sebagaimana umumnya masyarakat yang lain, masyarakat 

Desa Lampenai juga sangat menghargai orang lain dengan baik. Selain karena 

faktor agama, adat istiadatnya pun juga mengajarkan senantiasa menghargai dan 

menghormati orang lain.52 

b. Sejarah Desa Lampenai 

Lampenai merupakan daerah pertama Batara Guru di Luwu, yang Mana 

Palopo sebagai ibukota Kerajaan Luwu yang di pimpin oleh Datu Luwu Andi 

Djemma. Selanjutnya sejak tahun 1909 sebagai awal dimulainya sejarah 

Lampenai sejak itu disebut dengan istilah Kampung Wotu, yang mana awalnya 

dikepalai oleh To Waju, selanjutnya digantikan oleh To Setta’ selanjutnya di 

kepalai oleh To Wenna, dan periode ketiga kepala kampung tersebut berjalan 

hingga tahun 1949. Setelah lahirnya undang-undang yang mengatur tentang 

daerah otonomi, dengan sendirinya semua distrik telah dibubarkan secara resmi 

oleh pemerintah, lalu Lampenai yang masih berstatus kampung setelah melalui 

tahap demi tahap mengusulkan dan memutuskan Lampenai menjadi Desa, 

sehingga pada tahun 1966 secara definitif Desa Lampenai resmi terbentuk dan 

Desa tertua yang masuk wilayah Kecamatan Wotu sampai saat ini. Pada tahun 

1981 Desa Lampenai dimekarkan menjadi dua Desa, dimana Desa Lampenai 

 
52 Profil Desa Lampenai, Tahun 2020. 
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menjadi Desa induk dan Desa Bawalipu sebagai Desa hasil pemekaran, pada 

periode 2016 sampai dengan 2021 di jabat oleh M.Zaenal Bachri.53 

Desa Lampenai juga dikenal dengan bahasa asli Wotu, yang mana bahasa 

tersebut merupakan bahasa keseharian masyarakat asli Desa Lampenai, Desa 

Lampenai juga sampai saat ini masih menyisakan sejarah, yakni Sumur tua, Tanah 

Bangkala’e, dan pohon Malilue. Selain ketiga sejarah tersebut, terdapat salah satu 

seni asli yang sampai saat ini masih sering dilakukan masyarakat Desa Lampenai 

terutama saat acara-acara besar di Kecamatan Wotu yaitu Tari Kajangki yang 

berarti tarian kemenangan oleh Masyarakat di kecamatan Wotu pada umumnya 

dan Terkhusus di Desa Lampenai.54 

c. Keadaan Ekonomi Desa Lampenai 

Masyarakat Desa Lampenai berpenghasilan dari bertani dan nelayan. 

Lokasi lahan Pertanian di sebelah timur Desa dan di sebelah selatan langsung 

menghadap ke laut lepas yang menjadikan mereka kebanyakan menjadi petani dan 

nelayan. Sekitar 40% di Desa Lampenai adalah petani, dan 30% adalah nelayan. 

Selebihnya bekerja sebagai pegawai, pedagang, pensiunan dan wiraswasta. Selain 

menjadi petani dan nelayan, masyarakat Desa Lampenai juga ada yang 

mempunyai lahan-lahan perkebunan dan ladang untuk menanam palawija sekitar 

15 %. Tanaman yang mereka tanam di ladang dan kebun adalah tanaman kelapa, 

kakao, dan pisang. Tetapi tanaman Kakao menjadi tanaman unggulan yang 

menjadi salah satu sumber pencaharian masyarakat Desa Lampenai selain bertani 

 
53 M. Zainal, Kepala Desa, Wawancara 15 Juni 2023 
54 M. Zainal, Kepala Desa, Wawancara 15 Juni 2023 
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dan nelayan. Sekitar 60% tanaman kakao menjadi komoditi utama di ladang dan 

kebun masyarakat Desa Lampenai.55 

Tanaman kakao ini menjadi tanaman inti karena di samping harga 

jualnya yang tinggi, juga akses pemasarannya yang sangat mudah dijangkau. 

Selain itu perawatannya juga sangat mudah dan gampang, tidak terlalu rumit dan 

tidak terlalu membebani masyarakat, selain Pertanian menjadi sumber 

pencaharian masyarakat bagian timur Desa Lampenai, kebanyakan dari mereka 

juga sambil beternak Sapi dan kambing. Namun karena hanya pekerjaan 

sampingan, maka beternak ini tidak terlalu menonjol atau nampak. Bagi yang 

memelihara sapi maksimal hanya 5 ekor dan bahkan ada yang hanya 2 atau 1 ekor 

sapi saja. Dan kambing maksimal 7-8 ekor saja. Sapi dan kambing biasanya di 

jual untuk tambahan penghasilan biaya hidup sehari-hari saja.56 

Selain bertani dan nelayan, beberapa masyarakat Desa Lampenai juga 

ada yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekitar 0,6 %, Pensiunan sekitar 

0,4 %. Proporsi mata pencaharian masyarakat Desa Lampenai dapat dilihat dari 

tabel berikut  

Tabel 4.3 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Lampenai 

No. Mata Pencarian Jumlah (%) 

1. Petani 40% 

2. Nelayan 30% 

3. Wiraswasta 4,0% 

 
55 Profil Desa Lampenai, Tahun 2020. 
56 Profil Desa Lampenai, Tahun 2020. 
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4. Berkebun atau Berladang 15% 

5. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 6,0% 

6. Pedagang 5,0% 

Jumlah 100% 

 

Dengan melihat potensi yang ada di Desa Lampenai yang lebih 

mendominasi di sektor pertanian dan luas wilayah yang sangat memadai dengan 

banyaknya sumber mata pencaharian di Desa Lampenai membuktikan juga bahwa 

jumlah penduduk juga sangat banyak. Dengan jumlah lahan di Desa cukup 

mampu mengurangi pengangguran dengan membuka lahan dan mencari sumber 

mata pencaharian di laut dapat untuk menyejahterakan masyarakat Desa itu 

sendiri.57 

B. Hasil Penelitian 

1. Peran Macoa Bawalipu Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Desa 

Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur 

a. Tentang Raja Kerajaan Wotu 

Perkembangan komunitas Lu yang mendiami dataran Wotu di Lembah 

Kalaena pada abad pertama masehi yang terlebih dahulu melalui adaptasi dan 

asimilasi dengan komunistas yang telah ada sebelumnya baik yang hidup di 

perbukitan maupun di perairan. Pua lampenai ( Raja Kerajaan Wotu ) telah 

mendapat pengakuan dari komunitas pamona melalui pimpina mereka kai 

labatanga dengan ucapan ” Koromu Pue” engkalulah yang kami pertuan, dalam 

menjawab pertayaan Pua lampenai, ” siapakah yang layak di pertuan di antara 

 
57 Profil Desa Lampenai, Tahun 2020. 
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kita”. Pengakuan semacam itu, telah diterima sebelumnya dari masyarakat bajo 

yang mendiami kawasan perairan di sepanjang pesisir utara teluk bone58. 

Pua Lampenai yang di pertuan dari Gunung Lampenai di daulat menjadi 

Macoa Bawalipu ( yang dituakan mengayomi negeri) tidak hanya untuk 

komunitasnya sendiri tetapi juga menjadi payung pelindung bagi komunitas lainya 

yang mendiami kawasan perairan maupun pengunungan. Luwu sebagai suatu 

kerajaan yang baru bangkit dan wilayah kedaulatanya masih terbatas pada 

Lembah Kalaena . namun demikian para pendiri kerajaan itu telah membentuk 

organisasi pemerintahan yang teratur rapih.59 

Macoa Bawalipu (Bahasa Indonesia: Kuasaprima Bumi) atau sering 

ditulis menjadi Macoa Bawalipu, adalah sebuah gelar yang diberikan kepada 

pemimpin pemangku adat di Kecamatan Wotu, Macoa sendiri bermakna 

pemimpin. Pada tanggal 28 Juli 2018. Pengukuhan Bau Muh. Aras Abdi To Baji 

Pua Sinri sebagai Macoa Balipu Ke-61 acara sakral berlangsung di SalassaE 

(Baruga) Dusun Benteng, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Luwu Timur, 

Ratusan warga juga hadir menyaksikan prosesi sakral. Bupati Luwu Timur Husler 

mengapresiasi dilaksanakannya pengukuhan Bau Muh Aras Abdi To Baji Pua 

Sinri. “Kekayaan budaya adat istiadat yang kita miliki harus dilestarikan, Selamat 

atas pengukuhan Macoa Bawalipu ke-61, Ungkap Husler selaku Bupati Luwu 

Timur. Dalam prosesi pengukuhan Bau Mh Aras Abdi To Baji Pua Sinri ada 

 
  58 Razak, ”Negara Luwu Purba Di lembah Kalaena ( Luwu:Murad jalaluddin 

Books,2016),h.19. 

 
59 Razak, ”Negara Luwu Purba Di lembah Kalaena ( Luwu:Murad jalaluddin 

Books,2016),h.19. 
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berbagai macam susunan acara, selain itu Mappatuddui, Mupaenrai, Umpasakati 

Macoa Bawalipu ri” Tana Bangkala’E (Tana ri’ Ulo Luwu), dan ziarah ke makam 

Puatta Sandro di makam Pua Sandro. 

Dalam hal ini Macoa Bawalipu dapat juga disebut sebagai Lambang dan 

Kepala Negara dan sekaligus Kepala Pemerintahan di dampingi oleh sejumlah 

Menteri,13 baik yang bergelar Oragi ( cerdik pandai) maupun andeguru. Mentri-

mentri yang di angkat itu untuk memimpin satu departemen atau kementrian 

adalah mereka yang ahli pada bidangnya masing-masing.60 

Luas wilayahnya Wotu tidak terlalu besar, namun kerajaan Wotu 

merupakan kerajaan yang dituakan oleh kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah 

Sulawesi Selatan, Wotu merupakan daerah yang ada di dalam cerita La Galigo. 

Banyak orang yang tidak mengetahuinya akan keberadaan dan silsilah dari 

kerajaan Wotu ini. Menurut orang tua yang pernah saya temui, berkata bahwa 

Wotu merupakan kerajaan yang sengaja dikaburkan sejarahnya untuk 

menghilangkan eksistensi kerajaan tersebut, sehingga kerajaan Wotu bisa 

dikatakan punah dan masyarakat yang berada di Kecamatan Wotu masih bertahan 

dalam melestarikan Bahasa dan budayanya.61 

b. Tentang Gelar Macoa Bawalipu 

Secara history, berdasarkan manuskrip Lontara menjelaskan bahwa 

Macoa adalah individu yang memiliki gelar yang setingkat dengan Batara Guru 

sampai Batara Lattu yang merupakan leluhur dari orang Bugis yang dikisahkan 

 
60 Razak, ”Negara Luwu Purba Di lembah Kalaena ( Luwu:Murad jalaluddin 

Books,2016),h.5-6. 
61 http;//Makassar.tribunnews.com/2018/07/28/bau-muh-aras-abdi-to-baji-pua-sinri-

resmi-kukuhkan-diri-sebagai-macoa-bawalipu-ke-61. 
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pada Sure Lontara I La Galigo. Hal ini sesuai dengan hasil Wawancara dengan 

Pua Sumardi yang mengatakan bahwa: 

“Secara struktur Lontara, Macoa ini adalah raja dari raja yang setingkat 

dengan leluhur orang Bugis, yakni Batara Guru dan Batara Lattu. Kenapa 

dia dikatakan sebagai raja dari raja?. Hal ini dikarenakan dia adalah Anak 

tertua dari keempat bersaudara dan dari keempat saudaranya adalah raja 

dari berbagai daerah. Anak kedua Bau Kuna sebagai Raja di Wotu, Bau 

Leko sebagai raja di Palu, Bau Jala sebagai Sultan di Buton, dan Bau cina 

Menjadi Datu di Ware dalam bahasa Lontara” 

Lanjutnya lagi mengatakan terkait asal mula penamaan Macoa Bawalipu 

adalah: 

“Jauh sebelum terbentunya daerah Kecamtan Wotu, pada Mulanya terdiri 

dari tiga bagian yakni Dataran tinggi yang di diami oleh Komunitas 

Lampenai, dataran rendah di diami oleh komunitas Pamona, dan perairan 

sepanjang pesisir utara teluk Bone yang didiami oleh Masyarakat Bajo 

(Bajau), di lembah Kalena. Pada saat itu wilayah bagian dataran rendah 

dan pesisir memberikan legitimasi mereka melalui pimpinan Pamona 

yakni Kai Labatanga dengan ucapan “Koromu Pue” yang artinya kami 

pertuakan. Selanjutnya Pue Lampenai dari dataran tinggi didaulat 

menjadi seorang Macoa Bawalipu yang memiliki makna (yang dituakan 

mengayomi negeri) sekaligus menjadi simbol sebagai payung pelindung 

dari dua komunitas di lembah Kalena”62 

 Masyarakat adat suku Wotu, memiliki struktur pemerintahan sendiri 

yang pembagian tugasnya telah diatur dengan sedemikian maju. Dalam 

menjalankan pemerintahan adat, masyarakat suku Wotu dipimpin oleh seorang 

Pemangku Adat yang bergelar Macoa Bawalipu. Macoa Bawalipu (Bahasa 

Indonesia; Kausa Prima Bumi) atau sering ditulis menjadi Macoa Bawalipu 

adalah sebuah gelar yang diberikan  kepada pemimpin pemangku Adat di 

Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.  

 
62 Pua Rustam . Tokoh Adat, wawancara lampenai, 10 juni 2023. 
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Dalam suatu tradisi lisan yang diriwayatkan secara turun temurun dari 

generasi orang di Wotu menyebutkan bahwa sepanjang dalam sejarah 

perkembangan daerah itu hingga permulaan abad ke -20 daerah lembah kalaena 

tetap tetap dibawah kontrol kekuasaan Ke-Macoaan Bawalipu yang berkedudukan 

di Wotu sebagai yang di pertuakan mengayomi Negeri dengan tetap 

mempertahakan eksistensi kepala – kepala suku yang berada dalam wilayah 

Lembah Kalaena sebagai pemimpin-pemimpin atas masyarakatnya masing-

masing dan bertindak mewakili penguasa tertingi dalam mengakses semua 

kebijakan yang di atur dari pusat pemerintahan di Wotu.63 

Pertumbuhan peradaban di Lembah Kaleana ini dengan pusat 

pemerintahan dan perdaganganya pada bandar niaga Wotu membuka akses pentig 

bagi etnis lainya baik secara individual maupun secara berkelompok untuk datang 

bermukim di daerah ini baik secara musiman maupun secara menetap dan 

membuka inclave-inclave tersendiri atas persetujuan penguasa Lembah Kalaena di 

Wotu. Satu kementrian yang dinamakan Andeguru ( bugis; areguru) Tomadappe 

(mendekatkan) yang mengurusi urusan imigrasi dan kebabeanan dalam struktur 

organisasi ke-Macoaan Bawalipu di Wotu yang mengurusi dan menempatkan 

mereka pada daerah – daerah tertentu yang memudahkan proses integrasi dan 

asimilasi. Kemajuan penduduk di daerah ini telah berlangsung cukup lama dan 

sepanjang dalam sejarahnya tidak pernah menimbulkan konflik dengan atau 

gesekan antara etnis lokal dengan etnis pendatang karena proses perlindungan 

 
63 Razak, ”Negara Luwu Purba Di lembah Kalaena ( Luwu:Murad jalaluddin 

Books,2016),h.5-6. 
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macowa bawalipu sebagai pewaris yang sah dari generasi penguasa pendiri 

Kedatuan Luwu di Lembah Kalaena.64 

Namun gelaran tertinggi yang digunakan pada masa awal itu hanyalah 

bau yang berarti penghuluku atau tuanku akan tetapi gelaran ini hanya diberikan 

kepada seseorang yang sedang memangku jabatan Macoa Bawalipu. Galaran To 

dipakai untuk melengkapi nama sapaan sehari hari bagi seseorang tokoh 

masyarakat yang di hormati, sedang galaran pua digunakan sebagai sapaan umum 

bagi siapa saja yang di anggap telah sepuh( baik perempuan maupun lelaki), 

nampaknya tiada perbedaan yang menyolok antara masyarakat biasa dengan 

golongan bangsawan pada masa itu dan lagipula kaum bangsawan tidak 

membiasakan diri untuk menggunakan gelar kebangsawanan, kecuali jika ia 

tengah memangku suatu jabatan publik. Hal ini mungkin dimaksudkan agar tidak 

menimbulkan sekat atau kesanprimodial antara elit kerajaan dengan masyarakat 

yang ada pada masa itu di Lembah Kaleana yang sudah mulai nampak menjemuk 

yang terdiri dari empat suku bangsa yakni, Suku Wotu, Pamona, Bajo dan Padoe 

(yang merupakan suku pribumi ) dan orang-orang lu dari dataran Tiongkok 

sebagai inspirator bangkitnya kembali kerajaan lu di Lembah Kalaena yang 

letaknya sangat jauh dari dataran Tiongkok.65 

Macoa sendiri bermakna pemimpin, dalam menjalankan pemerintahan 

adat Macoa Bawalipu dibantu oleh dua orang Paramata, yakni Paramata Laiwonu 

 
64 Razak, ”Negara Luwu Purba Di lembah Kalaena ( Luwu:Murad jalaluddin 

Books,2016),h.5. 

 
65 Razak, ”Negara Luwu Purba Di lembah Kalaena ( Luwu:Murad jalaluddin 

Books,2016),h.21-22. 
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dan Paramata Rampo. Dalam sejarah, suku Pamona yang tinggal di gunung yang 

jauh dari pusat pemerintahan, dari dataran Salu Moge turun mendekati pusat 

pemerintahan di sekitar Mangkutana yang menjadi pusat pemerintahan adat 

setelah ditaklukkan oleh Macoa Bawalipu pada saat itu. Kerajaan Luwu apabila 

memiliki keperluan di Pamona akan mengurusnya melalui Wotu, dan sebaliknya 

jika Pamona memiliki keperluan akan mengurusnya melalui Wotu, dalam hal ini 

semua sederajat dan saling menyokong.66 

c. Tentang Pemerintahan Adat Wotu 

Kata “Luwu” masih banyak yang memberikan penafsiran yang berbeda 

satu dengan lain., ada yang mengartikan berasal dari kata ULO atau berarti 

“diulurkan” maksudnya payung atau raja dan perangkatnya yang pertama 

diulurkan atau diturunkan dari kayangan (Botting Langi). Akan tetapi bagi orang 

Wotu kata “Luwu” berasal dari kata ”LUO” yang berarti sangat luas, Luwu dari 

zaman dulu kala kendati masih dalam indikatif menampakkan diri sebagai negara, 

walaupun kenyataannya Luwu belumlah nampak eksis sebagai sebuah tipe 

“Negara” setingkat kedatuan (Kingdom), namun kenyataannya tradisi-tradisi oral 

sedemikian kuat pada kelompok-kelompok masyarakat yang berkaitan dengan 

konsep kepemimpinan tradisional seperti Macoa Bawalipu di Wotu dan Makelo di 

Beabunta. Tradisi-tradisi kepemimpinan tradisional ini dapat memberikan kepada 

kita ide untuk menganggapnya sebagai indikator keberadaan elit-elit politik 

setingkat chiefdom, kepala-kepala suku domain atau beberapa unit pemukiman 

yang tunduk di bawah raja yang biasa bergelar Payung atau Datu di Ware. 

 
66 hhtps;//id.wikipedia.org/wiki/Macoa_Bawalipu. 
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Wotu sebagai sebuah masyarakat Adat, memiliki struktur pemerintahan 

sendiri yang pembagian tugasnya sedemikian maju. Kata Wotu berasal dari kata 

Fotu atau rumpun keluarga dan terjemahan lain yaitu Ibu kota tercinta. Wotu 

dalam berkomunikasi memiliki bahasa tersendiri dalam satu rumpun bahasa Kaili, 

Buton dan Selayar. Orang Wotu dahulu menyebut dirinya sebagai Suku luwu dan 

kadang juga menyebutnya dirinya sebagai Suku Wotu, orang Wotu bukan bagian 

dari Suku Bugis tetapi dia berdiri sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan Adat 

di Wotu dipimpin oleh seorang Macoa yang bergelar Macoa Bawalipu, secara 

singkat dapat digambarkan sebagai berikut; 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (Macoa Bawalipu Ke 61)   (Silsilah Sawerigading) 

1) Macoa Bawalipu : adalah gelar yang diberikan kepada pemimpin 

pemangku adat adat di Wotu sebagai Macoa. 

2) Macoa Bentua : menangani urusan dalam negeri pada umumnya. 

3) Macoa Mincara Oge : mengurusi masalah ekonomi. 

4) Macoa Palemba Oge: mengurusi bidang pertahanan dan luar negeri. 
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5) Oragi Bawalipu: mengurusi urusan rumah tangga. 

6) Oragi Datu : mengurusi keperluan Datu Luwu bila yang mulia datang 

hadir pada rapat adat. 

7) Oragi Ala : mengurusi bidang kehutanan, pertanian dan kelautan. 

8) Andre Guru Ilitau: mengurusi antara lain bidang kepemudaan, seni dan 

olahraga. 

9) Andre Guru To Mengkeni: mengurusi antara lain mantan pejabat-pejabat 

adat yang berhenti secara terhormat. 

10) Andre Guru Pawawa: mengurusi urusan bidang keagamaan dan sosial 

budaya. 

11) Andre Guru Lara : mengurusi urusan rumah tangga adat khususnya bila 

ada pertemuan adat 

12) Andre Guru Nandra: mengurusi bidang kesetaraan gender. 

13) Andre Guru Tomappe: mengurusi para pendatang atau transmigrasi. 

14) Angkeru: mengurusi urusan protokol. 

15) Paramata Lewonu: utusan khusus Macoa Bawalipu, untuk mengurusi 

urusan Wotu sampai Minna. 

16) Paramata Rompo : utusan khusus Macoa Bawalipu, untuk mengurusi 

Wotu sampai dengan Bada. 

17) Tanggi : Pesuruh atau hubungan masyarakat. 

Dalam silsilah orang Wotu dan terpelihara dengan baik, bahwa Macoa 

Bawalipu yang pertama bernama Bau Jala memiliki tiga orang saudara kandung 

masing-masing bernama Bau Leko di Palu, Bau Kuna di Buton dan Bau Cina di 
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Palopo. Secara Khusus Bahasa Wotu, Kaili dan Buton sekitar 70% hampir sama, 

walaupun ketiga daerah ini berjarak ribuan kilometer, sebagai penutup semoga 

tulisan singkat ini punya arti, karena tanah air kita bila benar, akan selalu dijaga 

kebenarannya, dan bila salah akan dibuat menjadi benar. Palu, 8 Juli 2009.67 

Selain itu lembaga adat suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk 

oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan 

berhak serta berwenang untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan 

adat. Maka dari itu, lembaga adat seperti Macoa Bawalipu berperan sangat 

penting dalam mengatur dan memperkenalkan adat kebudayaan tersebut.  

Dalam upaya pelestarian adat ini bukan hanya peran pemerintah, 

masyarakat, ataupun perangkat lainnya. Melainkan beberapa hal tersebut harus 

berkordinasi di bawa naungan Macoa Bawalipu dengan upaya adat dan kebudayan 

yang ada di Desa Lampenai tetap terjaga. Lankah yang di lakukan oleh Macoa 

dalam upaya pelestarian adat dan budaya adalah pembuatan kamus dan 

pelaksanaan kegiatan maccera tasi, serta membuat sanggar budaya yang bertujuan 

untuk wadah masyarakat setempat untuk belajar bahasa Wotu ataupun apa-apa 

saja kebudayaan yang di wariskan nenek moyang.68 

d. Peran Macoa Bawalipu Dalam Kontestasi. 

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007, Pasal 10 dan 

11 Tentang penataan Lembaga adat kemasyarakatan menjelaskan bahwa Lembaga 

 
67 https://stengahtiang.wordpress.com/2013/10/09/sekilas-tentang-pemerintah-adat-

wotu/. 

68 Rahmat Tahir, “ Dampak Globalisasi Dan Pengaruhnya Terhadap Kelestarian 

Bahasa Wotu Di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur”, Skripsi, (Makassar: 

Fakultas Keguruan dan Pendidikan, 2016)  
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adat sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas untuk membina dan 

melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan 

pemerintah Desa dan lurah. 

Lembaga adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

pasal pasal 10 mempunyai fungsi: 

1) Penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada 

pemerintah Desa dan lurah serta menyelesaikan perselisihan yang 

menyangkut hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. 

2) Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan 

kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya 

masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang 

penyelenggaraan pemerintah Desa dan kelurahan, pelaksanaan 

pembangunan dan membina kemasyarakatan. 

3) Penciptaan hubungan yang demokrasi dan harmonis serta objektif antara 

kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan 

Lembaga pemerintah Desa atau lurah.69 

Peran merupakan konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat 

terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur 

sosial masyarakat.70 Peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku masyarakat dari 

orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah disebut perangkat peran (role-

 

69 Republik Indonesia, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 “Tentang 

Podoman Penataan  Lembaga Kemasyarakatan, pasal 10-11 

70 Dewi Wulansari, Sosiologi (Konsep dan Teori) (Bandung: PT. Refika Aditama 2009), 

106. 
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set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-

hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang yang menduduki status-

status sosial khusus.71 

Dalam Al Qur’an juga dijelaskan terkait kepemimpinan yang terdapat 

dalam  Firman Allah swt. (QS.Al-Baqarah 30.) 

اا فَةًااۗقاَل وْٰٓاااتَََْعَل افِي ْهَاامَنْاي ُّفْسِد افِي ْهَااوَيَسْفِك  ْاجَاعِلْافِِاالَّْرْضِاخَلِي ْ كَةِاِانِّّ ىِٕ
ۤ
وَاذِْاقاَلَاربَُّكَاللِْمَل 

ْٰٓااعَْلَم امَاالَّاتَ عْلَم وْن الَكَاۗاقاَلَااِنِّّ اوَنََْن ان سَبِّح ابَِِمْدِكَاوَن  قَدِّس 
َ الدِّمَاۤءََۚ

Terjemahnya: 

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku 

hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau 

hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di 

sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-

Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui”72 

Menurut Tafsiran Kementerian Agama RI, Ketika Allah swt 

memberitahukan kepada para malaikat-Nya bahwa Dia akan menjadikan Adam 

a.s. sebagai khalifah di bumi, maka para malaikat itu bertanya, mengapa Adam 

yang akan diangkat menjadi khalifah di bumi, padahal Adam dan keturunannya 

kelak akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi.  

Para malaikat menganggap bahwa diri mereka lebih patut memangku 

jabatan itu, sebab mereka makhluk yang selalu bertasbih, memuji dan menyucikan 

Allah swt. Allah swt tidak membenarkan anggapan mereka itu, dan Dia menjawab 

bahwa Dia mengetahui yang tidak diketahui oleh para malaikat. Segala yang akan 

 

71 Bernard Raho, Teori Sosiologi Modern (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007), h. 67. 
72 Kementerian Agama, Mushaf Al-Kamil Al-qur’an  dan terjemahnya diSertai Tema 

Penjelasan Kandungan Ayat, h. 63 
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dilakukan Allah swt adalah berdasarkan pengetahuan dan hikmah-Nya yang Maha 

Tinggi walaupun tak dapat diketahui oleh mereka, termasuk pengangkatan Adam 

a.s. menjadi khalifah di bumi. 

Yang dimaksud dengan kekhalifahan Adam a.s. di bumi adalah 

kedudukannya sebagai khalifah di bumi ini, untuk melaksanakan perintah-

perintah-Nya, dan memakmurkan bumi serta memanfaatkan segala apa yang ada 

padanya. 73 

Ayat tersebut memberikan penjelasan terkait perihal kepemimpinan 

pertama, yakni diturunkannya adam ke bumi sebagai Khalifah yang akan menjadi 

asal usul peradaban manusia diciptakan.   

Dalam kontestasi dapat dikatakan sebuah persaingan antara kompetisi 

dalam kegiatan politik yaitu kegiatan mencari dan mempertahankan ataupun 

menentang pelaksanaan jabatan. Biasanya, kontestasi politik terjadi saat akan 

diadakannya pesta demokrasi, baik dari tingkat nasional seperti pemilihan kepala 

daerah, bahkan sampai tingkat Desa seperti pemilihan kepala Desa Lampenai, Hal 

ini sependapat dengan yang dikatakan oleh Bapak Irfan Pratama selaku 

masyarakat di Desa Lampenai bahwa: 

“Peran Macoa Bawalipu dalam setiap kontestasi pemilihan kepala Desa 

Lampenai di kecamatan Wotu, berfungsi sebagai orang yang dituakan di 

Desa, ketika kontestasi pemilihan kepala Desa, semua para kandidat 

harus meminta izin yang ikut serta terlibat dalam mencalonkan diri dalam 

pemilihan kepala Desa dan Macoa Bawalipu selaku pemangku adat tidak 

memihak kepada salah satu calon tertentu dan memberikan semua 

dukungan yang adil kepada semua calon yang berkompetisi”74  

 
73  Qur’an Hadist, Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 30, Surat Al-Baqarah Ayat 30 - 

Qur'an Tafsir Perkata (quranhadits.com) (3 September 2023). 
74 Irfan Pratama . masyarakat biasa, wawancara lampenai, 14 juni 2023. 

https://quranhadits.com/quran/2-al-baqarah/al-baqarah-ayat-30/
https://quranhadits.com/quran/2-al-baqarah/al-baqarah-ayat-30/
https://quranhadits.com/quran/2-al-baqarah/al-baqarah-ayat-30/
https://quranhadits.com/quran/2-al-baqarah/al-baqarah-ayat-30/
https://quranhadits.com/quran/2-al-baqarah/al-baqarah-ayat-30/
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Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa peran Macoa Bawalipu 

dalam menyelenggarakan pemilihan kepala Desa Lampenai merupakan salah satu 

pemimpin yang cukup berpengaruh di Desa Lampenai dalam kontestasi pemilihan 

kepala Desa. Oleh karena itu konstelasi politik untuk mencari perhatian 

mempengaruhi orang lain dalam memperebutkan kekuasaan. 

Kontestasi demokrasi yang sifatnya lokal membuat banyaknya kandidat 

yang mengusung tema etnis dengan dalil mewakili kelompok tertentu. Hal ini 

menyebabkan kandidat yang berasal dari kelompok tertentu menggunakan 

sentimen etnis untuk mendapat dukungan dari Macoa Bawalipu akan tetapi dalam 

pemilihan kepala Desa tetap menjaga kedamaian selama pemilihan kepala Desa.75 

Adapun yang dikatakan oleh bapak Zainal mengatakan dalam wawancara ini : 

“Peran Macoa Bawalipu itu berfungsi sebagai orang yang dituakan di 

Kecamatan Wotu  dan ikut serta dalam pemilihan kepala Desa Lampenai, 

Macoa Bawalipu yang ditokohkan sebagai salah satu tokoh adat 

membantu menjaga etika dan moral dalam masyarakat, memastikan 

perilakunya sesuai dengan nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi dan 

harus menjaga wilayahnya agar tetap kondusif dalam kontestasi harus 

memperlihatkan”76 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Macoa 

Bawalipu dalam kontestasi pemilihan kepala Desa dialah seorang yang dituakan 

dalam sebuah daerah dan setiap pemilihan kepala Desa dia tidak berpihak kepada 

salah satu kandidat, agar pemilihan kepala Desa Lampenai menjadi aman, tentram 

dan damai. Lanjutnya lagi hasil wawancara dengan Rustam Tokoh adat yang 

mengatakan hal yang serupa dengan beberapa informan di atas: 
 

75 Insan Mahmud, “Strategi Pemenangan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 

(PKPI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Pemilu Legislatif Kota Salatiga Tahun 2009”, 

Jurnal Ilmu Politik, Vol. 9 No. 1, April 2018, h. 43 
76 Zainal . Kepala Desa Lampenai, wawancara lampenai, 15 juni 2023 
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”Makanya untuk peran Macoa Bawalipu ini sangat berpengaruh di dalam 

masyarakat. Macoa Bawalipu berpengaruh ketika menginstruksi seluruh 

dewan adatnya otomatis peran Macoa disini sangat berpengaruh, tetapi 

disisi lain dalam kontestasi pemilihan kepala Desa Lampenai Macoa 

Bawalipu disini tidak melakukan itu karena dia menjaga marwah 

kewibawaan sebagai Macoa dan tetap menjaga kenetralannya sehingga 

tidak terjadinya keributan ketika pemilihan kepala Desa terkhusus di 

Desa Lampenai”77 

 

Pada hasil wawancara dengan perwakilan tokoh adat, dapat dilihat bahwa 

peran Macoa dalam pemilihan kepala Desa sangat berpengaruh, ketika macoa 

menginstruksikan kepada para pemangku adat. Akan tetapi dalam hal ini, macoa 

Bawalipu bersifat netral untuk menjaga agar pemilihan kondusif dan aman. 

Sedangkan dalam hasil penelitian juga menjelaskan sikap politik yang 

dimiliki oleh Macoa Bawalipu sebagai pemangku adat dalam kontestasi pemilihan 

kepala Desa adalah netral. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Irfan 

Pratama sebagai masyarakat yang memiliki pandangan tersendiri, yakni: 

“Macoa Bawalipu ini dalam setiap momentum pemilihan Kepala Desa 

Lampenai dia selalu mengambil sikap netral dan juga menginterupsi 

dewan adatnya untuk tidak ikut serta mendukung salah satu calon 

kandidat dan juga menginterupsi dewan adatnya, supaya bagaimana 

proses pemilihan kepala Desa Lampenai sesuai aturan yang ada, dan 

tidak boleh berpihak kepada salah satu calon sehingga marwa Macoa 

Bawalipu itu tetap terjaga”78 

Dalam sikap politiknya sebagai pemangku adat, berdasarkan hasil 

wawancara tersebut menjelaskan bahwa sikap politik yang dimiliki tentunya harus 

netral. Karena apabila Macoa Bawalipu sebagai pemangku adat berpihak kepada 

salah satu calon kandidat maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan 

perpecahan di daerah tersebut. 

 
77 Pua Rustam . Tokoh Adat, wawancara lampenai, 10 juni 2023. 

78Irfan Pratama . masyarakat biasa, wawancara lampenai, 14 juni 2023. 
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Sesuai dengan teori Local Strongman bahwa orang kuat lokal mampu 

membatasi suatu lembaga dalam hal kecenderungan pihak tertentu. Hal ini sesuai 

dengan peran macoa dalam kontestasi. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi 

adanya salah satu calon kandidat yang kuat dikarenakan backup dari lembaga 

pemerintahan Desa. Kemudian wawancara dengan salah satu narasumber Zainal 

Arifin selaku kepala Desa Lampenai mengatakan bahwa: 

“Dalam setiap pemilihan kepala Desa tak ada satu pun para calon yang 

diuntungkan dengan adanya dukungan baik secara materi, moral, ataupun 

legitimasi dari pemerintah Desa”79 

Pada hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa teori Local 

Strongman terbukti diterapkan oleh macoa sesuai dengan peran dan kapasitasnya 

serta kekuatannya sebagai orang kuat lokal di Desa Lampenai 

Kontestasi dalam pertarungan politik antara berbagai aktor, merupakan 

hal yang mendasar dari naluri kekuasaan yang dimiliki oleh semua manusia. 

Dalam setiap kontestasi maka diperlukan pola strategis yang dapat dilakukan 

terhadap lingkungannya sepanjangnya sepanjang waktu. Dalam strategis ini, 

setiap organisasi mempunyai strategi, walaupun tidak harus selalu efektif, 

sekalipun strategi itu tidak dirumuskan secara eksplisit80. Adapun ayat yang 

menjelaskan tentang pentingnya berlaku adil dalam menetapkan sesuatu terdapat 

dalam Firman Allah swt. (QS.An-Nisa 58) 

ا االنَاسِاأَنْاتََْك م واابِِلْعَدْلِاَۚاإِنَاالَِاَنعِِمَاااإِنَاالََِايََْم ر ك مْاأَنْات  ؤَدُّوااالَْْمَانََتِاإِلََ  أهَْلِهَااوَإِذَااحَكَمْت مْابَيَْ
يعًاابَصِياًا   يعَِظ ك مْابهِِاۗاإِنَاالََِاكَانَاسََِ

 
   79 Zainal . Kepala Desa Lampenai, wawancara lampenai, 15 juni 2023 

80 Insan Mahmud, “Strategi Pemenangan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 

(PKPI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Pemilu Legislatif Kota Salatiga Tahun 2009”, 

Jurnal Ilmu Politik, Vol. 9 No. 1, April 2018, h. 43 
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Terjemahnya: 

” Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat.”81 

 

Dalam tafsir Kementerian Agama ayat ini memerintahkan agar 

menyampaikan "amanat" kepada yang berhak. Pengertian "amanat” dalam ayat 

ini, adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan 

dengan sebaik-baiknya. Kata “amanat" dengan pengertian ini sangat luas, meliputi 

“amanat" Allah kepada hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya dan 

terhadap dirinya sendiri. 

Amanat Allah Swt.  terhadap hamba-Nya yang harus dilaksanakan antara 

lain melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya. 

Semua nikmat Allah SWT berupa apa saja hendaklah kita manfaatkan untuk 

taqarrub (mendekatkan diri) kepada-Nya. 

Secara pandangan berdasarkan pentingnya keadilan, sikap yang 

kemudian harus diterapkan oleh tokoh pemangku adat harus berdasarkan prinsip 

kesetaraan dan keadilan. Mereka tentunya harus memastikan bahwa semua calon 

kandidat memiliki peluang yang sama untuk menjadi pemimpin tanpa adanya 

intervensi dari pemegang kekuasaan tertentu di suatu wilayah. Tujuan dari prinsip 

ini adalah untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat Desa untuk memilih 

 
81 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Penerbit 

Jabal,2010/1431 H) h, 79 
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sesuai dengan kondisi yang ada di daerah tertentu. Hal ini sesuai dengan 

wawancara dengan Pak Zainal Selaku kepala Desa mengatakan bahwa: 

”Sikap netralitas politik yang dimiliki oleh pemangku adat Macoa 

Bawalipu itu sudah tepat. Hal ini didasarkan pada aspek keadilan bagi 

seluruh masyarakat Desa Lampenai untuk memilih kandidat calon tanpa 

adanya tekanan dari pihak manapun”82 

 

Dari hasil wawancara tersebut, Pak Zainal sebagai Kepala Desa 

memandang bahwa tokoh pemangku adat sangat berperan untuk menjaga 

keamanan dan ketenteraman dalam suatu wilayah yang ditempati. Khususnya 

dalam kontestasi pemilihan kepala Desa sikap netralisasi ini yang berpengaruh 

dalam aspek keadilan. 

Macoa Bawalipu dalam aspek sosial memiliki peran penting dalam 

menjaga proses keberlangsungan komunikasi antar masyarakat Desa. Komunikasi 

yang dimaksud adalah, sebagai pemangku adat mereka dapat memobilisasi 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal apapun. Salah satunya kontestasi 

pemilihan kepala Desa. Senada dengan Bapak Rustam yang mengatakan bahwa : 

“Kalau untuk Macoa sendiri dalam aspek sosialnya sangat erat 

hubungannya dengan masyarakat setempat, karena Macoa Bawalipu ini 

memang orang yang disegani di adat kecamatan Wotu terkhusus di Desa 

Lampenai, bahkan semua bahasa yang dikeluarkan itu dianggap suatu 

kebenaran untuk aspek kebudayaannya. Selain itu Macoa juga memiliki 

peran dalam memobilisasi massa dalam pemilihan”83 

Pada hasil wawancara tersebut proses komunikasi yang digunakan 

Macoa dalam pendekatan aspek sosial sangat dibutuhkan untuk memobilisasi 

massa dalam pemilihan sebagai partisipasi politik. Karena Macoa disini adalah 

 
82 Zainal . Kepala Desa Lampenai, wawancara lampenai, 15 juni 2023. 
83 Pua Rustam . Tokoh Adat, wawancara lampenai, 10 juni 2023. 
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orang yang memiliki wewenang yang mutlak dan kekuasaan tertinggi di Desa 

Lampenai. 

Dalam hubungannya dengan kontestasi pemilihan kepala Desa, Macoa 

pada tahun-tahun sebelumnya memang mempunyai pengaruh dan peran terhadap 

pemilihan kepala Desa dengan mengatasnamakan pribadi, namun tetapi hal ini 

sangat berhubungan erat dengan tugas dan fungsi Macoa sebagai tokoh adat yang 

memilih netral dalam setiap pemilihan kepala Desa karena lebih memilih Marwah 

yang melekat pada dirinya. 

2. Pengaruh dan Keterlibatan Macoa Bawalipu Dalam Kontestasi 

Politik 

Dalam kontestasi pemilihan tentu ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi aktor dapat terpilih, baik secara kedekatan emosional ataupun 

kedekatan secara history. Beberapa daerah tentunya masih memiliki pemangku 

adat yang masih memiliki eksistensi dalam kontestasi politik. Salah satunya di 

daerah Desa Lampenai Kecamatan Wotu masih memiliki pemangku adat yang 

dijadikan sebagai orang yang dituakan dalam proses perebutan kekuasaan. Sesuai 

dengan hasil wawancara dengan Irfan Pratama selaku masyarakat mengatakan 

bahwa: 

“Satu satunya pemangku adat yang ada Kecamatan Wotu adalah Macoa 

Bawalipu yang berada di Desa Lampenai. Selain itu pemangku adat ini 

adalah orang yang dituakan, artinya bahwa orang-orang yang ingin 

mencalonkan harus sama patabe’ dulu ke Macoa Bawalipu selaku 

pemangku adat yang berada di Desa Lampenai”84 

 

 

84 Irfan Pratama . masyarakat biasa, wawancara lampenai, 14 juni 2023. 
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Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa secara pengaruh dari 

Macoa dia hanya menjadi sebatas pemangku adat yang memberikan saran-saran 

kepada para calon kandidat dalam proses pemilihan karena kedudukan yang 

dimiliki oleh Macoa masih menjadi seorang pemangku adat di kecamatan Wotu.  

Macoa Bawalipu sebagai tokoh adat disalah satu Desa Lampenai sudah 

hal yang pasti mempunyai peran yang sangat strategis dalam aspek sosial dan 

politik, mengingat bahwa Macoa Bawalipu adalah seorang tokoh adat dalam Desa 

tersebut. dalam istilah politik Macoa dapat dikatakan sebagai patron (Bos) yang 

mempunyai klien (pengikut) yang cenderung tidak sedikit sehingga hal ini 

menyebabkan Macoa memungkinnya mampu mempengaruhi kebijakan suatu 

daerah, meskipun dalam fenomena yang tampak tidak terlihat dengan jelas namun 

tetapi dalam aspek pengaruh terhadap sosial masyarakat secara tidak langsung ia 

sangat disegani dan dihormati sebagai seseorang yang dituakan untuk itu, tidak 

heran peran Macoa sangat dibutuhkan di masyarakat. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Pua Sumardi sebagai tokoh perwakilan tokoh adat Desa 

Lampenai sebagai berikut:  

“Lembaga adat itu adalah sebuah Lembaga yang kehadirannya pasti 

dibutuhkan di Desa karena Desa adalah miniatur kehidupan masyarakat 

kultural dan Lembaga adat serta tokoh adat mempunyai pengaruh dan 

kekuatan, pemangku adat dalam kehidupan  masyarakat setempat 

sehingga kontribusi pemangku adat dalam menjaga adat dan budaya 

lokal, selama pemilihan kepala Desa serta peranan pemangku adat dalam 

memfasilitasi dialog dan konsensus di antara semua calon kepala Desa 

dan masyarakat setempat, serta hubungan antara pemangku adat dan 

pihak pemerintah dan Lembaga formal dalam kontestasi terjalin dengan 

baik, sehingga penjagaan tradisi dan budaya lokal, tokoh adat berperan 

dalam mempertahankan, melestarikan , dan mengajarkan nilai-nilai 

budaya serta adat istiadat lokal kepada masyarakat termasuk dalam 

pemilihan kepala Desa Lampenai kecamatan Wotu, dan juga berperan 

sebagai penengah dan mediator sebab Macoa Bawalipu sebagai 
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pemimpin di kecamatan Wotu, Desa Lampenai yang dihormati dan 

diakui oleh masyarakat setempat, tokoh adat dapat bertindak sebagai 

penengah dan mediator dalam menyelesaikan konflik atau perbedaan 

pendapat diantara calon kepala Desa atau pendukung masing-masing 

kandidat, sehingga tokoh adat dapat memberikan dukungan politik maka 

sudah tentu tokoh adat memberikan dukungan politik kepada calon 

kepala Desa tertentu berdasarkan nilai-nilai adat adat dan kepentingan 

masyarakat yang diwakilinya.85 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, didapati bahwa peran Macoa 

Bawalipu memang sangat berpengaruh terhadap masyarakat mengingat kehadiran 

lembaga adat di suatu Desa sangat dibutuhkan dan juga sebagai miniatur 

kehidupan masyarakat serta berpengaruh di sebuah Desa, serta peranan pemangku 

adat dan budaya lokal dalam kontestasi pemilihan kepala Desa Lampenai 

Kecamatan Wotu, memberikan dialog dan konsensus diantara semua calon kepala 

Desa yang sedang berkontestasi sehingga dapat terjalin dengan baik dan tokoh 

adat berperan dalam mempertahankan, melestarikan dan mengajarkan nilai-nilai 

budaya 

Peran Macoa Bawalipu dalam masyarakat, melahirkan kesan positif 

terhadap peran dan fungsinya pada aspek kebudayaan sehingga masyarakat 

menganggap kelayakan pada posisi ketua adat. Dalam perannya terhadap 

pemilihan kepala Desa Macoa memang bersikap netral pada setiap kandidat 

namun tetapi Macoa juga ikut memilih berdasarkan atas nama pribadi, sinergitas 

antara Macoa dan kelembagaan pemuda memang perlu sinergitas untuk 

bagaimana membangun kerja sama antara Macoa dan para pemuda untuk menjaga 

stabilitas pada saat pemilihan kepala Desa dan harus bersinergi antara Macoa dan 

pemuda tidak memihak kepada salah satu calon yang berkontestasi dan bersinergi 

 

85 Pua sumardi . Tokoh Adat, wawancara lampenai, 15 juni 2023. 
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antara Lembaga bahkan saling mendukung satu sama lain untuk menyukseskan 

pemilihan kepala Desa, berbeda dengan Pak Sainal selaku kepala Desa Lampenai 

yang mengatakan dalam wawancaranya adalah sebagai berikut: 

“Untuk Macoa Bawalipu itu dia selaku ketua adat memang punya 

peranan penting dalam masyarakat, bahkan Macoa Bawalipu itu sangat 

disegani oleh seluruh masyarakat Desa Lampenai makanya dia memang 

orang yang sangat penting di Struktur masyarakat olehnya itu untuk soal 

peran politik dalam hal kontestasi pemilihan kepala Desa namun tetapi 

untuk berbicara terkait Macoa Bawalipu kita harus bahas mulai dari 

sejarah, sebab bicara tentang peranan Macoa itu kita harus paham dulu 

history Macoa sendiri. Untuk itu Macoa adalah sebuah gelar  atau orang 

di tuakan di kecamatan Wotu di Desa Lampenai dan Macoa sekarang ke-

61, Peran Macoa Bawalipu yang menjadi ditokohkan sebagai tokoh adat 

dalam kontestasi pemilihan kepala Desa Macoa harus ikut andil supaya 

kontestasi pemilihan kepala Desa tetap kondusif, dalam momentum 

pemilihan kepala Desa setiap para kandidat terlebih dahulu meminta izin 

dan doa restu sama Macoa Bawalipu sebab Macoa Bawalipu sebagai 

penasihat di suatu Desa Lampenai, Kecamatan Wotu dan Macoa 

Bawalipu dalam kontestasi pemilihan kepala Desa sampai hari ini 

sebagai penengah dan bersinergi antara aparat pemerintah Desa dan 

Lembaga adat masih berkolaborasi sampai hari ini, mengenai perihal 

keberpihakan terhadap salah satu calon kepala Desa dia tidak 

menunjukkan sikap politiknya, Macoa tidak berpolitik tetapi Macoa 

penentu dalam politik karena Macoa dalam kontestasi politik harus 

bersikap netral terhadap semua calon kepala Desa, dalam kontestasi 

politik sekarang ketika yang terlibat itu pribadi individunya  bukan 

masanya.86 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa posisi 

Macoa dalam kontestasi pemilihan kepala Desa berposisi netral namun tetapi 

peran Macoa sendiri dalam pemilihan kepala Desa sangat berperan karena dalam 

pemilihan kepala Desa di sebuah wilayah dibutuhkan seorang yang dituakan 

mengingat bahwa fungsi dari Macoa memang sebagai penyeimbang antara 

masyarakat untuk  menghindari konflik antar kandidat dan pendukung kandidat, 

posisi Macoa Bawalipu dalam kontestasi pemilihan kepala Desa Lampenai bisa 

 

86 Zainal . Kepala Desa Lampenai, wawancara lampenai, 14 juni 2023. 
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sangat penting, karena Lampenai adalah daerah yang masyarakatnya masih sangat 

menghargai tradisi dan budaya adat, sehingga peran Macoa Bawalipu dalam 

kontestasi pemilihan kepala Desa dapat memiliki dampak signifikan, meskipun 

Macoa Bawalipu memiliki peranan penting, tetaplah penting untuk memastikan 

bahwa proses pemilihan kepala Desa Lampenai tetap berjalan secara demokratis, 

transparan, dan adil.   

Jika kita menelah lebih dalam, terdapat sebuah alasan kenapa para calon 

kepala daerah mendatangi para pemangku adat untuk meminta dukungan yakni 

pemangku adat merupakan pimpinan adat yang jelas memiliki basis massa nya 

tersendiri. Basis massa ini merupakan potensi sumber suara yang bisa 

dioptimalkan oleh pasangan calon dalam pemilihan nantinya. Ini tampak dari para 

pemangku adat yang didatangi oleh pasangan calon adalah pemangku adat yang 

memiliki jabatan di lembaga adat dan sedikit banyaknya memiliki pengaruh bagi 

basis massanya. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Pua Sumardi selaku 

Perwakilan adat mengatakan bahwa: 

 

“Beberapa calon kandidat yang ingin menjadi kepala Desa banyak yang 

datang untuk meminta izin dengan harapan mereka dapat dukungan dari 

Macoa itu sendiri. Mereka melihat bahwa Macoa ini memiliki peran yang 

signifikan ketika dia sudah bertindak langsung. Akan tetapi Macoa 

tentunya harus netral dalam proses seperti ini karena dia adalah 

pemangku adat yang tidak boleh memihak kepada calon siapa pun”87 

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa peran Macoa Bawalipu itu 

sangat signifikan karena dia adalah pemangku adat yang memiliki kekuatan 

politik yang diperoleh karena faktor budaya. Tetapi hal ini tidak menjadikan peran 

 

87Pua Sumardi . Tokoh Adat, wawancara lampenai, 14 juni 2023. 
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dari Macoa untuk berpihak kepada calon kandidat. Sedangkan dalam proses 

pelaksanaan pemilihan kepala Desa, tentunya Macoa Bawalipu memiliki 

keterlibatan dan pengaruh yang sangat jelas untuk menertibkan jalannya proses 

pemilihan. Hal ini sesuai dengan wawancara Enrik Amir sebagai Tokoh Pemuda 

yang mengatakan: 

“Sebagai pemangku adat, Macoa Bawalipu ini memiliki pengaruh untuk 

memerintahkan beberapa perangkat Desa dan adat untuk mengatur dan 

menertibkan jalannya proses pemilihan. Ini disebabkan keputusan 

tertinggi pastinya akan Kembali kepada Macoa Bawalipu itu sendiri 

dalam memutuskan aturan-aturan yang sifatnya mengatur masyarakat 

Desa”.88 

 

Dalam hasil wawancara menunjukkan bahwa Macoa tentunya juga 

terlibat langsung dalam proses pemilihan. Keterlibatan ini hanya sebagai 

penasihat para kandidat dan juga mengatur jalannya proses pemilihan. Maka dari 

itu Macoa Bawalipu bekerja sama dengan perangkat Desa untuk mengatur 

jalannya proses pemilihan kepala Desa Lampenai Kecamatan Wotu.

 

88 Henrik  Amir . Ketua KNPI, wawancara lampenai, 18 juni 2023. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari uraian diatas pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa peran, pengaruh, dan keterlibatan Macoa Bawalipu 

dalam kontestasi politik pemilihan kepala daerah adalah 

1. Peran Macoa Bawalipu dalam Kontestasi Politik 

Peran Macoa Bawalipu dalam pilkades memiliki peran yang sangat 

strategis, penting, dan sangat menentukan dalam setiap kegiatan, sebagai 

motivator, dinamisator, yang mampu memberikan dorongan moral, 

nasihat, saran dan pendapat, dan masukan secara objektif dalam setiap 

melakukan pembinaan sehingga masyarakat mendapatkan pencerahan agar 

ikut serta berpartisipasi dalam pilkades, yang dapat menghasilkan 

pemimpin yang baik, amanah, jujur, dan mampu membawa perubahan 

yang lebih baik pada masyarakat Desa, selain itu, peran yang dimiliki oleh 

Macoa Bawalipu dalam Kontestasi Politik adalah dia hanya menjadi 

sebatas pemangku adat yang berada di Desa Lampenai. Dimana beberapa 

aktor politik yang ingin berkontestasi tentunya harus meminta saran 

kepada Macoa selaku pemangku adat setempat. Dalam aspek sosial, 

Macoa Bawalipu hanya sebagai tokoh penengah atau bagian dari 

penyelesaian konflik yang berhubungan antar masyarakat di Desa 

Lampenai. Sedangkan aspek budaya, Macoa ini berperan untuk tetap terus 
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menjaga dan melestarikan budaya, budi pekerti, adat istiadat, dan tradisi 

masyarakat yang diteruskan dari generasi ke generasi. 

2. Pengaruh dan Keterlibatan Macoa Bawalipu dalam Kontestasi Politik 

Pada pengaruh dan juga keterlibatan Macoa ada pada proses pelaksanaan 

proses pemilihan kepala Desa. Macoa melakukan kerja sama dengan 

perangkat Desa dan adat untuk menertibkan jalannya proses pemilihan 

tersebut. sedangkan pengaruh yang dimiliki oleh Macoa ini sangat 

signifikan karena keputusan tertinggi dikembalikan lagi kepada Macoa 

selaku pemangku adat. Akan tetapi selaku pemangku adat Macoa tidak 

berpihak kepada para calon kandidat yang datang kepadanya. Macoa 

memiliki sikap politik dengan tidak memberikan dukungan terbuka kepada 

calon kandidat yang bertujuan untuk menghindari persepsi negatif 

masyarakat. Selain itu, tokoh adat dalam hal ini Macoa Bawalipu menjadi 

pengawas independen selama proses kontestasi agar tahapan tersebut 

berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan tanpa 

adanya intervensi dari pihak manapun. 

B. Implikasi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu politik khususnya kajian pemangku adat yakni Macoa 

Bawalipu dalam kontestasi politik yang terjadi di ranah lokal. Melalui penelitian 

ini Macoa sebagai pemangku adat tetap mempertahankan marwahnya sebagai 

pemegang kekuasaan tertinggi di Desa Lampenai. Karena masih banyak di 

berbagai daerah yang memanfaatkan kekuatan Local Strongman sebagai alat 
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untuk memperoleh suatu kekuasaan. Hal ini terjadi karena mengingat bahwa 

pemangku adat atau Local Strongman memiliki basis massa yang dibentuk dari 

modal sosial dan juga modal budaya.  
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