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ABSTRAK 

Nama     : Suryana 

NIM/ Jurusan   : 30600115054 

Judul  : Sikap Politik Masyarakat Petani Dalam Pil Caleg 2019 di 

Lingkungan Lembanna Kelurahan Pattapang Kecamatan 

Tinggimoncong Kabupaten Gowa 

 

Skripsi ini adalah suatu kajian yang membahas tentang Sikap Politik 

Masyarakat Petani Dalam Pil Caleg 2019 di Lingkungan Lembanna Kelurahan 

Pattapang Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. 

Metode penulisan yang digunakan penulis adalah metode deskriptif – 

kualitatif terhadap data hasil penelitian. Data hasil penelitian diperoleh melalui 

hasil wawancara, observasi dan studi pustaka. Tahapan penelitian yang dilakukan 

dalam pengumpulan data yakni dengan melakukan wawancara mendalam kepada 

beberapa informan serta dari sumber- sumber lain yang terkait dengan penelitian 

ini. Data yang diperoleh direduksi berdasarkan keperluan, kemudian dikumpulkan 

dan disajikan. Dalam penelitian ini menggunakan teori Perilaku, dan Sikap 

Politik. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan data dilapangan terkait 

Sikap Politik Masyarakat Petani dalam Pil Caleg 2019 yaitu : Masyarakat petani 

di Lingkungan Lembanna Kelurahan Pattapang Kecamatan Tinggimoncong 

Kabupaten Gowa memiliki sikap politik terhadap pemilihan Calon Legislatif 

2019, yaitu dimana mereka sudah mengetahui bahwa Partai Politik sebagai 

penampung aspirasi rakyat karena memiliki kedekatan khusus dengan masyarakat 

petani di Lingkungan lembanna Kelurahan Pattapang Kecamatan Tinggimoncong 

Kabupaten Gowa. Masyarakat Petani di Lingkungan Lembanna memiliki 

perasaan suka karena msyarakat disana memiliki pengetahuan baru tentang 

pemilihan calon anggota legislatif yang di adakan bersamaan, dan pengetahuan 

tambahan tentang adanya beberapa lembar kertas surat suara. Masyarakat petani 

Lingkungan lembanna Kelurahan Pattapang Kecamatan Tinggimoncong 

Kabupaten Gowa, dapat menerima dengan baik dan turut menyambut pesta 

demokrasi dan berjalan dengan lacar saat pemilihan Calon legislatif tahun 2019. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masa depan suatu bangsa sangat bergantung pada mutu sumber daya 

manusianya dan kemampuan peserta didiknya untuk menguasai ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Hal tersebut dapat kita wujudkan melalui pendidikan dalam keluarga, 

pendidikan masyarakat maupun pendidikan sekolah. 

Indonesia merupakan negara yang mutu pendidikannya masih rendah jika 

dibandingkan dengan negara-negara lain bahkan sesama anggota negara ASEAN pun 

kualitas SDM bangsa indonesia masuk dalam peringkat yang paling rendah. Hal ini 

terjadi karena pendidikan di indonesia belum dapat berfungsi secara maksimal. 

Indonesia sekarang menganut sistem pendidikan nasioanal. Namun, sistem 

pendidikan nasional masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
1
 Sistem 

pendidikan di Indonesia, yang didasarkan pada sistem pendidikan nasional, terdapat 

kesenjangan antara cita-cita dan kenyataan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai faktor 

seperti kelemahan pada sektor manajemen, dukungan pemerintah dan masyarakat 

yang masih rendah, efektifitas dan efesiensi pembelajaran yang masih lemah, 

inferioritas sumber daya pendidikan, dan terakhir lemahnya standar evaluasi 

pembelajaran. Akibatnya, harapan akan sistem pendidikan yang baik masih jauh dari 

sukses.  

Sebagai sebuah bukti negara menerapkan sistem demokrasi ialah dengan 

menggelar perhelatan pemeilihan umum. Sistem pemilihan umum merupakan salah 

satu sistem atau kelembagaan penting di dalam sistem demokrasi. Penerapan sistem 

                                                             
1
Tabrani.Za,Sistem Pendidikan di Indonesia; Antara Solusi dan Ilusi, (Fakultas Tarbiyah : 

Universitas Serambi Mekkah Indonesia, 2014), h. 1. 
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pemilihan umum di Indonesia masih terbilang belum sepenuhnya mampu 

mempresentasikan kehendak masyarakat Indonesia baik di daerah perkotaan terlebih-

lebih di daerah pedesaan atau dusun sekalipun. Masayarakat Indonesia pada 

umumnya telah mampu mengikuti proses pemilu dan menghormati hasil pemilu, 

namun pemilu di Indonesia masih banyak menghadapi kendala-kendala dalam 

pelaksanaannya. Pemilu menjadi indikator yang paling muda dalam menentukan 

sebuah negara tersebut demokratis atau tidak, karena pemilu memberikan sebuah 

momentum kepada masyarakat untuk menentukan arah perkembangan sebuah 

negara.
2
 Pemilihan umum atau pemilu merupakan rekrutmen atau pemilihan orang-

orang untuk menduduki jabatan-jabatan politik tertentu. Melalui pemilu, rakyat 

memiliki kesempatan melakukam evaluasi terhadap peserta pemilu, partai politik dan 

calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, untuk menentukan apakah mereka masih 

pantas diberi kepercayaan.  

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, 

masih dalam taraf perkembangan mengenai sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai 

tafsiran serta pandangan. Demokrasi sebagai suatu proses yang telah meniscayakan 

semanagatpersamaan dan kebersamaan demi tercapainya kebaikan dalam berpolitik. 

Di banyak negara berkembang, tampaknya sulit untuk direalisasikan kesejatiannya. 

Dibukanya sistem pemilihan umum secara langsung yang merupakan desain 

kelembagaan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia. 

Mengawali pemahaman terhadap makna dari sistem pemilihan umum 

(pemilu), terlebih dahulu perlu memahami konsep demokrasi yang menjadi latar 

belakang dari dilaksanakaannya pemilu tersebut. Konsep demokrasi pada hakikatnya 

                                                             
2
Iqbal M. Mujtahid, Pendidikan Politik Terpadu Bagi Masyarakat Menuju Pemilu 2014 

Sesuai Dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas, 2013, h. 1-2. 
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mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan konsep pemilu. Berangkat dari 

pengertian demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 

rakyat. Hal ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tersebut berada ditangan 

rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat. Untuk mewujudkan 

pengertian tersebut maka pemilu dipercaya sebagai suatu cara untuk mengangkat 

eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi didalam negara. Pemilu 

merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan pada 

demokrasi perwakilan. Rakyat tidak dilibatkan langsung dalam proses pengambilan 

keputusan akan tetapi diwakilkan kepada wakil yang telah mereka pilih melalui suatu 

ajang pemilihan.
3
 

Pelaksanaan pemilu sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan 

sebuah kebijakan pemerintah yang mengatur masyarakat banyak. Seperti ayat yang 

sudah ada yaitu adapun disebutkan dalam ayat QS Al-Baqarah/2: 124. Tentang 

demokrasi Allah Berfirman: 

                             

                    

Terjemahannya: 

124. dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji[87] Tuhannya dengan beberapa 

kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: 

"Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim 

berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku"[88]. Allah berfirman: "Janji-Ku 

(ini) tidak mengenai orang yang zalim".
4
 

 

                                                             
3 Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politk dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia 

(Cet. 1: jakarta: rajawali Pers, 2015), h. 45. 
4 Kementrian Agama Ri, Al-Qur’an Tajwid dan terjemahan (Jawa Barat: Diponegoro, 2012), h. 

71. 
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Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting 

pada negara demokrasi, karena pada Negara demokrasi pemerintahan diartikan 

sebagai pemerintahan oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu 

diharapkan adanya partisipasi masyarakat dan keikutsertaan masyarakat dalam 

aktifitas penyelenggaraan Negara seperti kegiata pemilihan calon legislatif. 

Sebagai suatu proses rekrutmen jabatan politik, pemiku sering dianggap 

sebagai medan pertarungan perebutan kekuasaan. Layaknya sebuah pertarungan, 

maka hasil akhir dari pemilu adalah adanya pihak yang kalah dan pihak yang 

menang. 

Kesuksesan pemilu sangat bergantung kepada partisipasi masyarakat untuk 

ikut aktif dalam program pemerintah dan sebaliknya ini merupakan tanggung jawab 

pemerintah sebagai langkah maju untuk membngun bangsa ini agar lebih baik, dan 

melalui pemilu pun kita mengamatkan cita-cita bangsa kita kepada orang yang 

memiliki tanggung jawab dan mampu mewakili suara rakyat. Hal ini tidak terlepas 

dari seberapa besar rakyat mampu menjalankan amanat pemerintah sesuai dengan 

ayat Q.S an-Nisa/5:59. 
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Terjemahnya : 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 

ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang 

sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
5
 

Ayat ini dan ayat-ayat sesudahnya masih berhubungan erat dengan ayat-ayat 

yang lalu, mulai dari ayat yang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah, tidak 

mempersekutukan-Nya serta berbakti kepada kedua orang tua, menganjurkan 

berinfak, dan lain-lain. Perintah-perintah itu mendorong manusia untuk menciptakan 

masyarakat yang adil dan makmur, anggotanya tolong-menolong dan bantu-

membantu, taan kepada Allah dan Rasul, serta tunduk kepada ulil amri, 

menyelesaikan perselisihan berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan al-Qur'an d‟n 

sunnah, dan lain-lain yang terlihat dengan jelas pada ayat-ayat mendatang, sampai 

pada perintah berjuang di jalan Allah. Demikan hubungan ayat-ayat ini secara umum. 

Secara khusus, dapat dikatan bahwa, setelah ayat yang lalu memerintahkan untuk 

menetapkan hukum dengan adil, ayat di atas memerintahkan kaum mukminin agar 

menaati putusan hukum dari siapapun yang berwenang menetapkan hukum. 

Sebagai insan yang hidup dalam suatau lingkungan, manusia tidak pernah 

terlepas dari kebutuhan akan orang lain, karena adanya keterbatasan dalam dirinya 

yang harus ditutupi dengan kehadiran orang lain. Namun, terkadang kebutuhan orang 

lain akan disebabkan karena adanya persamaan tujuan maupun motif yang ingin 

dicapai. Hal tersebut menyebabkan seseorang berupaya membangun suatu ikatan 

untuk menyelesaikan setiap persoalannya dengan dengan cara membangun 

                                                             

5
M. Quraish Shihab,Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur‟an,(Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), h. 583.  
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perkumpulan yang disebut kelompok. Setiap individu didalam kelompok akan 

mengembangkan kemampuan yang dimiliki untuk pencapaian tujuan. Kelompok 

lebih berperan besar dalam memenuhi pencapaian tujuan dibandingkan dengan 

individu, karena individu tidak dapat menguasai atau mengendalikan dirinyan sendiri. 

Kelompok tani merupakan media bagi penyuluhan pertanian, yang merupakan 

tempat untuk kegiatan produksi pertanian atau sebagai unit produksi dimana 

penyuluh berfungsi sebagai pembimbing dan petani sebagai pelaksana proses 

produksi pertanian.
6
 Sementara menurut Departemen Pertanian, kelompok tani yaitu 

sebagai kumpulan orang-orang tani atau petani yang terdiri atas petani-petani dewasa 

(pria atau wanita) maupun petani taruna (pemuda atau pemudi) yang terikat secara 

informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian kebutuhan bersama 

serta berada dilingkungan pengaruh pemimpin kontak tani.
7
 

Peranan kelompok tani, dilihat dari segi pembangunan yaitu menciptakan tata 

cara penggunaan sumber daya yang ada, sebagai media atau alat pembangunan, 

membangun kesadaran anggota petani untuk menjalankan mandat yang diamanatkan 

oleh kelompok. Kelompok tani juga berperan sebagai pengembangan pertanian 

dengan mengoptimalkantekhnologi pertanian untuk meningkatkan produktifitas hasil 

pertanian dalam upaya mewujudkan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan 

petani. Sunnaru Samsi Hariadi, kelompok tani mempunyai unsur pengikat yaitu 

adanya kepentingan yang sama diantara para anggotanya dengan kader tani untuk 

menggerakkan para petani sehingga kepemimpinannya diterima oleh sesama petani 

lainnya serta memiliki kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sekurang-

                                                             
6 Sunnaru Samsu Hariadi, Dinamika Kelompok, Cet. 1, (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana 

Universitas Gadja Mada, 2011). h. 124. 
7 Fazlur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 76. 
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kurangnya dari sebagian besar anggotanya dan tidak terlepas dari adanya dorongan 

atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang suatu pprogram yang 

telah ditentukan. 

Sistem pemerintah indonesia yang menganut sistem demokrasi membuka 

ruang kepada masyarakat atau kelompok untuk terlibat dalam tindakan politik, 

keikutsertaan masyarakat ataunkelompok dalam berpartisipasi sangatlah penting 

karena teori demokrasi menyebutkan bahwa masyrakat tersebut sangatlah mengetahui 

apa yang mereka kehendaki. Tiada demokrasi tanpa keikutsertaan politik warga, 

sebab keikutsertaan merupakan esensi dari drmokrasi. Keterlibatan masyarakat atau 

kelompok dalam berpolitik merupaka ukuran demokrasi suatu negara.
8
 

Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap 

warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam UUD 

1945 pasal 28 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat 

berkumpul dan mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan. Atas dasar tersebut, 

masyarakat atau kelompok mempunyai kebebasan berpartisipasi dalam tindakan 

politik. Masyarakat dalam sebuah negara demokrasi memiliki andil besar terhadap 

arah visi dan misi negaranya yang tak lain mensejahterahkan masyarakat. Masyarakat 

tidak boleh hanya tinggal diam dalam menentukan arah negara, oleh karena itu setiap 

insan negara berhak untuk ikut dalam keterlibatan politik. 

Dimana keterlibatan politik salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi 

yang mendasari demokrasi adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik 

baginya adalah orang itu sendiri. Keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan 

oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara maka 

                                                             
8 Mochtar Mas’oed, Negara, Kapital, dan Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 43. 
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warga masyarakat ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi proses 

pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan masyarakat biasanya dibagi 

atas dua yaitu, mempengaruhi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan 

pelaksanaan keputusan poltitk.
9
 

Dapat dijelaskan dalam Al-Qur‟an yaitu pada QS. Yusuf ayat 55-56 yang 

berbunyi: 

                        

                          

           

 

Terjemahannya: 

“jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah 

orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”. 

Dan demikianlah kami memberikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir; 

(Dia berkuasa penuh) pergi menuju kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir 

itu. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki dan 

kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. (QS. 

Yusuf: 55-56).
10

 

 

 Penjelasan ayat diatas adalah bahwa manusia dianjurkan berpartisipasi dalam 

suatu kebijakan demi terciptanya suatu kemaslahatan dalam suatu  masyarakat. 

Pelaksanaan demokrasi Indonesia saat ini sedang berjalan menuju demokrasi yang 

dewasa, dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tampak terlihat jelas. 

                                                             
9 A. Rahman, Sistem Politik Indonesia, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 285. 
10 Al-Qur’an dan terjemahannya, Departemen Agama RI, (Bandung: PT Syamsil Cipta, 2006) 
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 Apabila kita golongkan, masyarakatdi Indonesia sudah termasuk kedalam 

golongan aktif partisipan. Artinya bahwa masyarakat Indonesia mayoritas sudah 

memberikan partisipasinya, baik dalam bentuk aspirasi, kepekaan atau pengawasan 

terhadap suatu kebijakan, maupun memberikan suaranya dalam pemilu. Ditinjau dari 

pergerakan partisipasi masyarakat dalam pemilu dari tahun ke tahun, terlihat 

angkanya yang menunjukkan penurunan. Namun hal ini juga dibarengi dengan 

meningkatnya angka selektif masyarakat dan kekritisan masyarakat dalam 

menanggapi kebijakan-kebijakan di Indonesia dalam sistem pemerintahan. 

Pemilu dikatakan sarana untuk mewujudkan kedaukatan rakyat. Melalui 

penyelengaraan pemilu, digantungkan harapan untuk dapat membentuk pemerintahan 

yang memiliki legitimasi, bertumpu kepada kehendak rakyat dan mengabdi pada 

tujuan untuk mensejahterahkan rakyat serta mewujudkan keadilan sosial. Untuk 

mewujudkan hal tersebut, partisipasi politik masyarakat, menjadi kunci utama 

keberhasilan pemilu. Masyarakat mempunyai hak-hak politik, hak kritis dan hak 

berpendapat. Untuk menjadikan masyarakat sebagai pemilih yag mandiri dan cerdas, 

diperlukan pendidikan politik yang dapat memberdayakan masyarakat untuk dapat 

berperan aktif dalam seluruh proses dan tahapan pemilu. 

 Politik pada hakikatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas 

kemampuan warga negara, dalam menginterprestasikan sejumlah simbol kekuasaan 

(kebijaksanaan dalam mensejahterahkan masyarakat sekaligus dengan langhakh-

langkahnya) dalam simbol-simbol pribadi. Kegiatan partisipasi politik pada intinya 

tertuju pada subjek, yaitu pemilihan pemimpin dan melaksanakan kebijakan 

pemimpin. Bentuk partisipasi politik bermacam-macam, akan tetapi pemberian suara 
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merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang paling luas tersebar. Dewasa ini 

pemberian suara terdapat dihampir semu system politik, baik yang demokratik 

maupun otoriter. Hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan putusan politik, untuk 

memberi suara, atau untuk menduduki jabatan pemerintahan telah dibatasi hanya 

untuk sekelompok kecil orang yang berkuasa, kaya dan keterunan terpandang. 

Politik yang dimaksud disini adalah keterlibatan individu atau organisasi 

politik dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kemaslahatan umum di 

institusi politik formal maupun informal. Hal ini tidak terlepas dari seberapa besar 

rakyat mampu menjalankan amanat pemerintah sesuai dengan ayat Q.S Huud/12:91. 

                        

                      

Terjemahnya : 

Mereka berkata: "Hai Syu'aib, Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang 

kamu katakan itu dan Sesungguhnya Kami benar-benar melihat kamu seorang 

yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah Kami 

telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di 

sisi kami."
11

 

Mendengar penjelasan dan sindiran dan ancaman yang dikemukakan oleh 

Nabi Syu‟aib as., mereka berkata, “Hai Syu‟aib, kami kini tidak mengerti banyak 

dari apa, yakni tentang apa yang kamu katakan itu. Dan sesungguhnya kami benar-

benar sekarang ini melihatmu, yakni menilaimu, di kalangan kami adalah seorang 

yang lemah fisik dan akalnya. Karena itu, jangan melakukan hal-hal yang 

menimbulkan amarah kami. Kalau tidaklah karena keluargamu yang jumlahhnya 

                                                             
11

 M. Quraish Shihab,Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur‟an,(Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), h. 727. 
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kecil itu tetapi menganut agama yang kami anut, tentulah kami telah merajammu, 

yakni melemparmu dengan batu hingga engkau mati, sedang engkau pun bukanlah di 

sisi kami seorang yang mulia, yakni yang kami sukai, tetapi hanya keluargamu yang 

kami sukai karena mereka menganut agama dan pandangan kami. 

 Secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan 

seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, 

antara lain dengan jalan memilih pemimpin nnegara secara langsung atau tidak 

langsung yang akan mempengaruhi kebijakan pemerintah.
12

 Indonesia adalah negara 

multikultural, Indonesia memiliki ribuan pulau, ribuan suku, dan agama. Negara 

Indonesia juga merupakan negara agraris dengan wilayah yang begitu cocok 

digunakan untuk bercocok-tanam. Wilayah Indonesia yang terpisah-pisah memiliki 

pengaruh yang sangat besar dalam membentuk rasa nasionalisme karena dipisahkan 

oleh kondisi geografis dan berbagai macam cara untuk mencari mata pencaharian. 

Petani merupakan salah satu mata pencaharian yang dimiliki oleh sebagaian 

penduduk Indonesia. Petani juga merupakan salah satu elemen yang memberikan 

dampak dalam roda perekonomian di Indonesia. Indonesia dapa disebut sebagai 

negara bermartabat jika Indonesia menunjukkan jati dirinya sebagai negara produsen 

yang menghasilkan produk hasil cocok tanam yang berkualitas, sehingga petani 

merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menyokong perekonomian di 

Indonesia. 

Lingkungan Lembanna Kelurahan Pattapang Kecamatan Tinggimoncong 

Kabupaten Gowa trpatnya di bawah kaki Gunung Bawakaraeng dengan nuansa alam 

yang sejuk. Lembanna merupakan tempat pariwisata yang sangat ramai di kunjungi 

                                                             
12

 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta-Gramedia, 2010), h.367. 
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orang-orang baik dari luar maupun dari dalam. Disamping karena letakanya di bawah 

kaki Gunung Bawakaraeng yang merupakan jalur utama pendakian ke Lembah 

Ramma, Bawakaraeng dan Lompo Battang, Lembanna juga mempunya Wisata Air 

terjun dan tempat camp yang tepatnya di sekitaran pohon pinus yang hampir tiap 

minggu ramai di datangi pengunjung untuk mendirikan tenda. Selain dari tempat 

wisata Lembanna juga memiliki ciri khas masyarakat yang sangat rama terhadap 

orang-orang yang datang maupun dilingkungannya sendiri. Lembanna juga 

merupakan salah satu tempat penghasil sayur-sayuran dikarenakan tanah yang begitu 

subur. Mayoritas masyarakat Lembanna sejak dari dulu terkenal dengan masyarakat 

yang rutinitasnya tiap hari berada di kebun, yaitu bertani.  

 Masyarakat Lembanna yang terkenal dengan Mayoritas pekerjaannya Petani 

memang sangat di akui, tetapi di balik semua itu Masyarakat Lembanna sangat 

rendah dalam hal pendidikan. Dimana masyarakat Lembanna hanya menempuh 

jenjang pendidikan maksimal SMP, ada juga yang hanya sampai SD, dan untuk 

jenjang SMA hanya segelintir orang. Mereka lebih memilih untuk bergelut di bidang 

pertanian yang dimana menurut mereka tanpa sekolah yang tinggi-tinggi mereka juga 

bisa menghasilkan uang, bahkan lebih dari apa yang mereka inginkan.  

 Pemilihan Gubernur tahun 2018 terdapat Daftar Pemili Tetap (DPT) 

Lingkungan Lembanna ada 369 DPT. Dimana dalam pelaksanaan pemilihan 

Gubernur dari DPT 369 orang semua menggunakan hak suaranya tanpa ada yang 

golput. Dimana walaupun tingkat pendidikan masyarakat Lembanna yang sangat 

rendah, berbanding terbalik dengan tingkat partisipasi pada saat pemilihan Gubernur. 

Mayarakat Lembanna dalam memilih pemimpin melalui kekeluargaan dan 

musyawarah dari pemerintah setemempat. Dalam hal pemimpin yang akan menang 
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bukan urusan mereka, yang jelas mereka sudah mengunakan hak pilihnya dengan 

baik. Menurut mayarakat Lembanna siapapun yang terpilih itulah pemimpin yang di 

beri kesempatana. 

 Hadits Nabi  berikut ini sebagai salah satu bukti begitu seriusnya Islam 

memandang persoalan kepemimpinan ini. Nabi  Shalallahu „Alaihi Wassallam 

bersabda: 

ثىَبَ حْمَهِ  عَجْذِ  ثْهُ  ٍْمَبنُ سُلَ  حَذَّ ً   الرَّ مَشْقِ ثىَبَ الذِّ ثىًَِ حَمْسَحَ  ثْهُ  ٌحٍَْىَ حَذَّ  أنََّ  مَرٌْمََ  أثًَِ اثهُْ  حَذَّ
ٍْمِرَحَ  ثْهَ  الْقبَسِمَ  ٌخََ  عَلىَ دَخَلْتُ  قبَلَ  أخَْجرََيُ  الْْزَْدِيَّ  مَرٌْمََ  أثَبَ أنََّ  أخَْجرََيُ  مُخَ َِ  مَب فقَبَلَ  مُعَب
ًَ  فلََُن   أثَبَ ثلَِ  أوَْعَمَىبَ ٌِ ًِ  أخُْجرُِكَ  سَمِعْتًُُ  حَذٌِثبً فقَلُْتُ  الْعَرَةُ  تقَُُلٍُبَ مَلِمَخ   ََ  سَمِعْتُ  ثِ
ُ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُُلَ  ًِ  اللَّّ ٍْ سَلَّمَ  عَلَ يُ  مَهْ  ٌقَُُلُ  ََ لََّّ ََ  ُ جَلَّ  عَسَّ  اللَّّ ٍْئبً ََ  الْمُسْلمٍِِهَ  أمَْرِ  مِهْ  شَ

ٍِمْ  دَُنَ  تجََتَ فبَحْ  ٍِمْ  حَبجَتِ خَلَّتِ ٌِمْ  ََ فقَْرِ ََ  ُ ًِ  دَُنَ  عَىًُْ  اللَّّ ًِ  حَبجَتِ خَلَّتِ فقَْرِيِ  ََ  فجََعَلَ  قبَلَ  ََ
ائجِِ  عَلىَ رَجُلًَ  َُ الىَّبشِ. حَ

 )رواه ابو داود(13

Artinya: 

Abu maryam al‟ azdy r.a berkata kepada muawiyah: saya telah mendengar 

rasulullah saw bersabda: siapa yang diserahi oleh allah mengatur kepentingan 

kaum muslimin, yang kemdian ia sembunyi dari hajat kepentingan mereka, 

maka Allah akan menolak hajat kepentingan dan kebutuhannya pada hari 

qiyamat. Maka kemudian muawiyah mengangkat seorang untuk melayani 

segala hajat kebutuhan orang-orang (rakyat). (HR.Abu Dawud).
14

 

Pemimpin sebagai pelayan dan rakyat sebagai Tuan. Itulah kira-kira yang 

hendak  disampaikan oleh hadis di atas. Meski tidak secara terang-terangan  hadis itu 

diatas menyebutkan rakyat sebagai tuan dan pemimpin sebagai pelayan, namun 

setidaknya hadist ini hendak menegaskan bahwa islam memandang seorang 

pemimpin tidak lebih tinggi statusnya dari rakyat, karena hakekat pemimpin ialah 

melayani kepentingan rakyat. 

                                                             
13

Abu Daud Sulaiman bin al-Asy‟ats bin Basyir bin Syidad bin „Amr Al-Azdi Al-Sijistani, 

Sunan Abi Dawud, Juz IV (Beriut: al-Maktabah al-„ Asyariyah, t,th), h. 135. 
14

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahi Sunan Tirmidzi “Seleksi Hadist Shahi dari Kitab 
Sunan Trimidzi”Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 95. 
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Masyarakat petani Lingkungan Lembanna merupakan salah satu elemen kecil 

dari seluuh masyarakat Indonesia yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan 

pilcaleg secara langsung.Data kependudukan  Lingkungan Lembanna menunjukkan 

adanya mayoritas penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Sebagaian besar 

generasi muda maupun orang dewasa yang tinggal di Lingkungan Lembanna lebih 

memilih menjadi petani setelah lulus SMP/SMA bahkan ada yang sampai tidak tamat 

SD. 

 Berdasarkan fenomena di atas dapat diketahui bahwa sikap politik menjadi 

sangat penting dalam menilai sejauh mana kesiapan masyarakat petani dalam 

menghadapi pilcaleg di tahun ini.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memfokuskan penelitian ini 

pada sikap politik masyarakat petani dalam pil caleg 2019 di Lingkungan Lembanna 

Kelurahan Pattapang Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian dari judul di atas dapat dideskripsikan 

berdasarkan subtansi permasalahan dan subtansi pendekatan penelitian ini, terbatas 

kepada sikap politik masyarakat petani. Maka penulis memberikan deskripsi fokus 

sebagai berikut: 

a. Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpresepsi, brfikir dan merasa dslam 

menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap mempunyai daya penolong 
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atau motivasi dan lebih menetap. Sikap timbul dari pengalaman hanya saja 

sikap bukan bawaan dari lahir melainkan hasil dari belajar. 

b. Politik cara untuk mencapai sebuah tujuan atau dalam pemerintahan 

menduduki sebuah kekuasaan.  

c. Masyarakat  diartikan sebagai sekelompok orang yang membentuk sebuah 

sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar interaksinya 

adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. 

Masyarakat adalah suatau jaringan hubungan-hubungan antara etnitas-etnitas. 

Dimana masyarakat yaitu sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai 

kalangan baik golongan mampu ataupun golongan tidak mampu, yang tinggal 

dalam suatu wilayah dan telah memiliki hukum adat, norma-norma serta 

sebagai peraturan yang siap untuk ditaati. Masyarakat adalah sebuah 

komunitas yang saling tergantung satu sama lain. Umumnya istilah 

masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama 

dalam suatu komunitas yang teratur.
15

 

d. Petani adalah orang yang melalukan pekerjaan untuk fokus dalam cocok 

tanam dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dengan tujuan untuk 

memperoleh kehidupan dari kegiatan itu. Sehingga petani harus konsisten agar 

hasil prtaniannya dapat menopang kehidupan sehari-harinya. 

 

                                                             
15 Shadily hasan, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 47. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat 

di ambil yaitu “Bagaimana Sikap Politik Masyarakat Petani dalam Pilcaleg 

2019 di Lingkungan Lembanna Kelurahan Pattapang Kecamatan 

Tinggimoncong Kabupaten Gowa”. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan penelitian  

Tujuan di adakannya peneilitian ini yaitu 

 Untuk mengetahui Sikap Politik Masyarakat Petani dalam Pilcaleg  2019 

di Lingkungan Lembanna Kelurahan Buluttana Kecamatan 

Tinggimoncong Kabupaten Gowa. 

b. Manfaat penelitian   

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahaauan terhadap Sikap politik masyarakat 

petani dalam pilcaleg 2019 di Lingkungan Lembanna Kelurahan 

Pattapang Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, 

masukan dan sumabangan pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat 

baik bagi masyarakat petani Lingkunagan Lembanna dan dapat 

meningkatkan nilai-nilai pendidikan. 
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E. Tinjauan Karya Terdahulu 

Penelitian yang pernah dilakukan dan berhubungan dengan Sikap Politik 

Masyarakat Petani dalam Pilcaleg 2019 di Lingkungan Lembanna Kelurahan 

Pattapang Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa : 

1. Dalam penelitiannya, Malisa ladini 2016 mengenai “Sikap Politik Petani 

dalam Pilkada kabupaten Semarang 2015 di Kelurahan Pringapus 

Kecamatan Pringapus”. Tujuan penelitian ini yakni: (1) mengetahui sikap 

politik petani di Kelurahan Pringapus dalam Pilkada Kabupaten Semarang 2015 

terhadap partai Politik/gabungan Partai Politik pengusung calon, dan (2) 

mengetahu sikap politik petani di Kelurahan Pringapus dalam Pilkada 

Kabupaten Semarang 2015 terhadap pasangan Calon Bupati/Calon Wakil 

Bupati. Penelitian ini menggunakan pendekatan yakni: (1) metode kualitatif 

karena  permasalahan bersifat dinamis, (2) latar penelitian di Kelurahan 

Pringapus, (3) fokus penelitian yaitu sikap politik petani terhadap Partai 

Politik/gabungan Partai Politik pengusung calon dan sikap politik terhadap 

pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati, (4) sumber data primer yaitu petani, Tim 

Pemenangan Mundjirin-Ngesti dari PDIP, Tim Sukses Nur jatmiko-Mas‟ud 

Ridwan dari Golkar, sumber data sekunder tertulis dan foto, (5) teknik 

pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara, (6) teknik 

keabsahan data dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber, (7) teknik 

analisa data menggunakan model analisis interaksi (reduksi data, sajian data, 

dan simpulan).
16

 Adapun yang membedakan penelitian saya yaitu fokus 

                                                             
16

Malisa Ladini, “Sikap Politik Petani Dalam Pilkada Kabupaten Semarang 2015 di 

Kelurahan Pringapus Kecamatan Pringapus”. Skripsi Politik dan Kewarganegaraan fakultas ilmu 

Sosial universitas Negeri Semarang Tahun 2016. 
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penelitian, dimana Malisa Ladini lebih fokus ke sikap politik petani di 

Kelurahan Pringapus dalam Pilkada Kabupaten Semarang 2015 terhadap partai 

Politik/gabungan Partai Politik pengusung calon, dan sikap politik petani di 

Kelurahan Pringapus dalam Pilkada Kabupaten Semarang 2015 terhadap 

pasangan Calon Bupati/Calon Wakil Bupati. Sedangkan saya fokus ke sikap 

politik masyarakat petani dalam pilcaleg 2019 di Lingkungan Lembanna dan 

bagaimana sikap politik caleg dalam demokrasi masyarakat petani Lingkungan 

Lembanna itu sendiri. 

2. Dalam penelitiannya, Ignasius Fanmico Simamora 2016 mengenai “Sikap 

politik masyarakat Etnis Jawa dalam pemilihan kepala Desa tahun 2015 

(Studi  pada Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang 

Kabupaten Mesuji)”. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Sikap Politik 

Masyarakat Etnis jawa Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Simpang Mesuji 

Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik penentuan informan 

dalam penelitian ini adalah purposive sehingga informan dalam penelitian ini 

adalah 17 orang.
17

 Adapun yang membedakan penelitian ini yaitu fokus 

objeknya dimana peneliti fokus ke masyarakat Etnis Jawa sedangkan saya 

fokus ke Masyarakat petani. 

3. Dalam penelitiannya, Gia Noor Syah Putra 2015 mengenai “Sikap Politik 

Koalisi Merah Putih Terhadap Kebijakan Politik Pemerintah Joko 

Widodo dan Jusuf Kalla”. Dimana penelitian ini menggunakan jenis 

                                                             
17 Ingnasius Fanmico Simamora, “Sikap Politik Masyarakat Etnis Jawa Dalam Pemilihan 

Kepala Desa Tahun 2015 (Studi pada Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang 
Kabupaten Mesuji)”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2016. 
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penelitian library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang 

mempunyai relevansi dengan sikap politik Koalisi Merah Putih terhadap 

kebijakan politik pemerintahan Joko Widodo. Penelitian ini menggunakan 

penelitian sampel yaitu sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Adapun 

penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menganalisa sikap politik Koalisi 

Merah Putih menggunakan pendekatan politik dengan teori  political behavior 

sebagai pisau analisi, disamping itu juga menggunakan Konsep-Konsep Politik 

islam.
18

 Adapun yang membedakan penelitian ini yaitu fokus penelitian dan 

objeknya, dimana peneliti lebih fokus dengan sikap politik Koalisi Merah Putih 

terhadap kebijakan politik pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla. 

Sedangkan saya fokus ke sikap politik masyarakat petani dalam pilcaleg 2019 

di Lingkungan Lembanna Kelurahan Pattapang Kecamatan Tinggimoncong 

Kabupaten Gowa. 

4. Dalam penelitiannya, Muhammad Anis Sumaji 2016 mengenai “Sikap Politik 

Elit Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Surakarta Tentang 

Pemilihian Presiden Secara Langsung (Sebuah Studi Komparatif)”. 

Kegundahan dan sikap elit Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Surakarta 

khususnya pada proses pemilihan presiden secara langsung menjadil hal yang 

menarik untuk diteliti dengan pola gerakan organisasi yang sama-sama 

mengusung gerakan dakwah amar makruf nahi munkar serta berlepas diri dari 

politik praktis, akan tetapi terdapat kebebasan bagi elit Muhammadiyah dan 
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Nahdatul Ulama untuk berperan secara individu pada tataran politik praktis 

sehingga menimbulkan sikap yang beragam.
19

 Adapun yang membedakannya 

yaitu fokus penelitian dan objeknya, dimana peneliti lebih fokus ke Elit 

Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama mengenai pemilihan Presiden secara 

langsung. Sedangkan saya fokus terhadap masyarakat petani dalam pilcaleg. 

5. dalam penelitiannya, Denayu Swami Vevekanada 2017 mengenai “Perilaku 

Politik dan Kekuasaan Politik (Studi perpindahan Partai Politik basuki 

Tjahaja Purnama Dalam perpolitikan di Indonesia)”. Skripsi menganalisa 

perpindahan kader partai politik ke partai politik lain. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif. 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan, wawancancara 

langsung, dan studi dokumentasi Basuki Tjahja Purnama dimana penulis 

melakukan pengidentifikasian secara sistematis dari sumber yang berkaitan 

dengan objek kajian yaitu perilaku politik Basuki Tjahaja Purnama. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor apa yang 

mempengaruhi perpindahan Basuki Tjahaja Purnama. Penelitian ini bertujuan 

untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Basuki Tjahaja Purnama 

dalam berpindah-pindah partai politik ditinjau dari teori-teori perilaku politik 

dan kekuasaan politik.
20

 Adapun perbedaannya yauti fokus penelitian dan 

objeknya, dimana peneliti lebih fokus ke perilaku politik dan kekuasaan dimana 
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perpidahan partai politik yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama. Sedangkan 

saya fokus ke sikap politik masyrakat petani dalam pilcaleg. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIK 

 

A. Tinjauan Teori 

Menganallisa dari judul yang saya ambil, saya mengambil beberapa landasasn 

teori yang mendekati rumusan masalah di atas. 

1. Perilaku politik 

Secara umum perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenan 

dengan proses pembuatan dan keputusan politik. Perilaku politik juga termasuk 

kegiatan masyarakat dalam proses meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, 

serta mengembangkan kekuasaan atau dengan rumusan lain perilaku politik adalah 

semua perilaku manusia baik secara individu maupun masyarakat yang berkaitan 

dengan proses pembuatan kebijakan, konflik, kebaikan bersama serta kekuasaan. 

Dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik, paling tidka ada tiga unit 

analisis yang dapat dipilih, yaitu individu aktor politik, agregasi politik dan tipologi 

jepribadian politik yang tercakup dalam kategori individu aktor individu warga 

negara biasa.  

Perilaku politik adalah kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan 

dan pelaksanaan keputusan politik, yang melakukan kegiatan adalah pemerintah dan 

masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pada dasarnya dibagi dua, yaitu fungsi-fungsi 

pemerintah yang dipegang oleh pemerintah dan fungsi-fungsi politik yang dipegang 

oleh mansyrakat.
21

 Terdapat dua fungsi politik yang menjelskan tentang siapa yang 

melakukan kegiatan politik. Individu ataukah struktur krlrmbagaan, pendekatan 
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kelembagaan dalam ilmu politik menyatakan bahwa lembaga (struktur) yang 

melakukan kegiatan politik sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh lembaga tersebut, 

sehingga yang perlu dipelajari bukan perilaku individu tetapi perilaku lembaga-

lembaga politk dan pemerintah (kelembagaan). Sedangkan jika dilihat melalui 

pendekatan behavioralisme, bahwa individulah yang secara aktual melakukan 

kegiatan politik karena perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan kumpulan 

perilaku individu yang berpola tertentu.
22

 

Perilaku politik dan pilihan merupakan sebuah kontruksi sosial, sehingga 

untuk memahaminya diperlukan dukungan konsep dari berbagai disiplin ilmu. Dalam 

menganalisis hal tersebut, maka banyak variabel yang perlu diperhatikan dalam 

konteks sosial yang sangat dinamis. Mulai dari ekonomi, psikologi sosial, konsep 

sosiologis dan sebagainya. Berbagai disiplin ilmu atau berbagai variabel digunakan 

secara menyeluruh dan itegral.Pendekatan perilaku sendiri muncul dan berkembang 

dalam masa sesudah Perang Dunia II.
23

 

Harold d. Lasswell yang dikutip oleh S.P. Varma, memberikan dua catatan 

penting mengenai perilaku politik. Pertama, perilaku politik selalu berorientasi pada 

nilai atau berusaha mencapai tujuan. Nilai dan tujuan dibentuk dalam proses perilaku 

politik, yang sesungguhnya merupakan suatu bagian. Kedua, perilaku politik 

bertujuan menjangkau masa depan, bersifat mengantisipasi, berhubungan dengan 

masa lampau, dan senantiasa memerhatikan kejadian masa lalu. 

Daari dua catatan perilaku politik tersebut, jelas bahwa perilaku politik 

memiliki dimensi orientsi, dimensi nilai, dan dimensi waktu. Dimensi orientasi 
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menunjukkan harapan-harapan individu atau kelompok yang hendak dicapai; dimensi 

nilai lebih menunjukkan suatu hal, baik abstrak maupun konkret yang diperbuat, 

dirumuskan, dilaksanakan dan diperebutkan; sedangkan dimensi waktu menunjukkan 

adanya keterkaitan langsung antara perilaku politik sekarang, latar belakang perilaku 

politik sebelumnya, serta berhubungan langsung dengan perilaku politik yang akan 

berkembang pada masa datang. Dari ketiga dimensi tersebut, dimensi orientsi dan 

nilai lebih menunjukkan bahwa perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang 

berkenaan dengan prorses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.
24

 

Perilaku politik atau  political behaviooer merupakan sebuah keniscayaan 

dalam berpolitik. Karena seseorang yang berpolitik adalah mereka yang harus 

bertindak berdasarkan nilai dan gagasan konseptual dalam politik. Di sinilah ilmu 

ilmu politik dan teori-teori politik meniscayakan adanya komitmen moral dalam 

melakukan aktivitas politik. Tingkah laku pollitisi harus mencerminkan tingkah laku 

seorang pemimpin yang mengayomi rakyat. Sehingga dia sebagai seorang pemimpin 

memiliki legitimasi sosiologis dan juga jangan sampai melanggar legitimasi politik 

yang diberikan oleh rakyat kepadanya. Kepada penguasa politik, rakyat 

menumpahkan harapannya, karena mereka telah diberikan kepercayaan. 

Namun, ada beberapa kecenderungan perilaku politik dilihat dari prespektif 

kepentingan pribadi yaitu: 

a. Perilaku politik yang pragmatis, merupakan kecenderungan seorang politisi 

dalam menjalankan aktivitas politiknya dengan berusaha mementingkan 

kepentingan dirinya sendiri dengan melakukan upaya-upaya pragmatis tanpa 

berfikir panjang. 
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b. Perilaku politik hedonis, lebih melihat politik sebagai lahan subur untuk 

mencari kesenangan pribadi dan golongannya. Tidak berfikir baik atau tidak 

baik, melanggar hukum atau tidak, yang penting bisa mendatangkan 

kesenangan untuk dirinya dan goglongan. Inilah tujuan hakiki perjuangan 

seorang politisi hedonis. 

c. Perilaku politik status Quo, yaitu menjaga nilai-nilai politik lama, anti 

perubahan dan yang dipikirkan adalah bagaimana nilai-nilai lama mampu 

dipertahankan dalam menjalankan aktivitas politik yang dilakukan dan 

melihat masa lalu sebagai masa yang tidak perlu diubah dan masa yang 

sedang dihadapinya adalah masa yang mesti dipertahankan apakah realitas 

pada saat itu memberikan manfaat atau arti bagi rakyat atau sebaliknya tidak 

menjadi masalah. 

d. Perilaku politik Machiavelistik, yaitu perilaku politisi yang menghalalkan 

secara macam cara asal tujuannya tercapai tanpa memikirkan hak-hak dan 

kehidupan masyarakat lain. 

e. Perilaku politik materialistik, berfikir bagaimana mendapatkan  kekuasaan dan 

dengan kekuasaan bisa mengeksploitasi rakyat untuk mendapatkan materi 

sebanyak-banyaknya.
25

 

Perilaku politik (political behaviour) adalah perilaku yang dilakukan oleh 

sesorang secara individual atau secara 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. 
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Adapun contoh perilaku politik sebagai berikut: 

 Melakukan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat atau 

pemimpin. 

 Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu 

partai politik atau parpol, mengikuti ormas atau organisasi masyarakat 

atau lembaga swadaya masyarakat. 

 Memiliki andil atau ikut serta terlibat dalam pesta politik. 

 Mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas. 

 Memiliki hak untuk menjadi ketua atau pimpinan politik. 

 Memiliki kewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai 

insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun 

secara baik oleh undang-undang dan perundangan hukum yang 

berlaku. 

Dalam setiap situasi dan hubungan kekuasaan terdapat tiga unsur yang terlibat 

di dalamnya, yaitu: (1) tujuan dari kekuasaan tersebut; (2) cara penggunaan sumber-

sumber pengaruh; dan (3) hasil penggunaan sumber-sumber pengaruh. 

Adapun ciri-ciri kekuasaan yang merupakan penjabaran dari ketiga unsur 

tersebut di antaranya: 

a) Kekuasaan adalah hubungan antarmanusia (interaksi sosial). 

b) Pemegang kekuasaan memengaruhi pihak lain. 

c) Pemegang kekuasaan bisa seorang individu, sekelompok orang, kelompok 

sosial, kelompok budaya, atau bisa juga pemerintah.
26
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d) Sasaran kekuasaan (yang dipengaruhi) bisa berupa individu, kelompok, atau 

pemerintah. 

e) Seseorang mempunyai sumber-sumber kekuasaan belum tentu mempunyai 

kekuasaan. Hal itu tergantung pada penggunaan sumber-sumber tersebut. 

f) Penggunaan sumber-sumber mungkin melibatkan paksaan, konsensus, atau 

kombinasi. 

g) Suatu perspektif moral, apakah tujuan kekuasaan yang hendak dicapai itu baik 

atau buruk. 

h) Hasil penggunaan sumber-sumber itu bisa menguntungkan seluruh 

masyarakat atau bisa juga hanya menguntungkan sekelompok kecil 

masyarakat, tergantung pada ada tidaknya distribusi (pembagian) kekuasaan 

yang relatif merata dalam masyarakat. 

i) Pada umumnya kekuasaan ada yang bersifat politis yang kekuasaan 

mempunyai makna bahwa sumber-sumber itu digunakan dan dilaksanakan 

untuk masyarakat umum. Ada pula bentuk kekuasaan yang bersifat pribadi 

yang cenderung digunakan untuk kepentingan sebagian kecil masyarakat. 

j) Kekuasaan yang beraspek politik adalah penggunaan sumber-sumber untuk 

memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. 

Berdasarkan konsep tersebut, maka dapat diketahui bahwa penggunaan 

kekuasaan selalu identik dengaan kekerasan dan pemaksaan.
27

 

2. Sikap politik 

Mar‟at (1992:2) mengemukakan definisi sikap yakni bahwa “Sikap sebagai 

derajat atau tingkat kesesuaian seseorang terhadap objek tertentu”. Mar‟af juga 
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mengatakan bahwa seseorang akan bereaksi apabila rangsang yang diberikan oleh 

sesorang komunikator dapat diterima oleh komunikan yang diakibatkan dari adanya 

hidup bermasyarakat.
28

  

Konsep politik yang pertama ialah negara ialah satu satu organisasi dalam 

satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. 

Kedua, kemampuan seorang atau kelompok lain untuk mempengaruhi perilaku 

seorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku. Karl W. Deutsch 

(dalam Budiardjo, 2008:20) berpendapat bahwa politik adalah pengambilan 

keputusan melalui sarana umum (politics is the making of decisions by public means). 

Ketiga, keputusan (decision) ialah hasil dari membuat pilihan diantara beberapa 

alternatif.
29

 

Sastroadmodjo (1995:4) mengemukakan bahwa sikap politik dapat dinyatakan 

sebagai kesiapan untuk bereaksi terhadap objek tertentu yang bersifat politik, sebagai 

hasil penghayatan terhadap objek tersebut. Berdasarkan sikap politik akan dapat 

diperkirakan perilaku politik apa yang muncul. Sikap pada umumnya bersifat relatif 

menetap atau tidak mudah berubah. Istilah sikap poltik erat hubungannya dengan 

political efficacy adalah istilah yang sering digunakan. Political efficacy adalah istilah 

yang secara umum dikemukakan oleh Schulz (1986:2) tentang Self efficacy. 

Self efficacy adalah penilaian tentang seberapa baik seorang dapat 

menampilkan perilaku yang dibutuhkan untuk mengatasi situasi atau rugas tertentu. 

Penilaian ini berpengaruh kuat terhadapa pilihan-pilihan individu, usaha, ketekunan 
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serta emoosi yang dikaitkan dengan tugas. Konsep self efficacy merupakan elemen 

penting dari teori sosial kognitif tentang proses belajar, dimana pembelajar 

mengalami proses belajar secara langsung. Sikap politik dalam bidang politik dapat 

dilihat dari kepercayaan individu umumnya dikaitkan dengan pengalaman langsung 

individu terlibat dalam partisipasi politik atau persepsi tentang partisipasi politik 

berdasarkan pengalaman orang lain. 

Political effecacy dalam pandangan tradisional adalah presepsi yang dimiliki 

seseorang tentang dirinya dan kemampuannya untuk mempengaruhi politik ssituasi 

tertentu oleh Sakti (2009:32). Political efficacy merupakan perasaan tentang tindakan 

individu dalam bidang politik akan membawa, atau akan dapat membawa dampak 

bagi perubahan proses politik. Political efficacy merupakan persepsi individual yang 

berkaitan dengan seseorang dalam mempengaruhi proses kebijakan.
30

 

Sastroatmodjo (1995:5) mengemukakan bahwa konsep sikap dapat 

dihubungkan dengan politik, sehingga sikap dapat dilakukan oleh individu atau 

berbagai kelompok. Sikap politik dapat diartikan sebagai suatu kesiapan bertindak, 

berpersepsi seseorang atau kelompok untuk menghadapi, merespon masalah-masalah 

politik yang terjadi yang diungkapkannya dengan berbagai bentuk. 

Bentuk sikap dapat dicontohkan misalnya saat ada kebijakan yang dikeluarkan 

pihak yang berwenang akan menimbulkan reaksi yang bermacam-macam. Ada yang 

menerima sebagaimana adanya, ada yang menyatakan penolakan, ada yang 

melakukan protes secara halus, ada yang melakukan unjuk rasa dan adapula yang 

lebih suka diam tanpa memberikan reaksi apa-apa. 
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Sikap politik dapat digunakan dalam berbagai bentuk. Bila sikap politik 

tersebut bersifat positif, maka perilaku politik yang ditunjukkan  juga akan bersifat 

positif. Sebalikanya, bila sikap politik yang ditunjukkan bersikap negatif, maka 

perilaku politik yang ditunjukkan juga bersifat negatif. Positif atau negatifnya suatu 

sikap politik, tergantung pada beberapa hal, yakni ideologi dari aktor sikap politik 

tersebut, organisasi yang menunjukkan sikap politik tersebut, budaya-budaya yang 

hidup dilingkungan aktor sikap politik tersebut. 
31

 

 

B. Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Tipe penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan atau 

menggambarkan apa yang terjadi di lapangan misalnya orang, lembaga atau lainnya 

berdasarkan fakta.
32

 

2. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian berlokasi di Lingkungan 

Lembanna Kelurahan Pattapang Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. 

B. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini tentang 

bagaimana kebijakan pembangunan infrastruktur jalan. Adapun pendekatan penelitian 

yang digunakan yaitu: 

1. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan sosiologi ini digunakan untuk berinteraksi dengan para informan 

yang mendapatkan informasi. Pendekatan sosiologi ialah suatu ilmu yang 
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menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta 

berbagai gejalasosial lainnya yang saling berkaitan.
33

 

2. Pendekatan fenomenologi  

Pendekatan fenomenologi menjelaskan fenomena dan maknanya bagi individu 

dengan melakukan wawancara pada sejumlah individu. Fenomenologi menjelaskan 

struktur kesadaran dalam pengalaman manusia. Pendekatan fenomenologi berupaya 

membiarkan realitas mengungkapkan dirinya sendiri secara alami. Melalui 

“pertanyaan pancingan”, subjek peneliatan dibiarkan menceritakan segala macama 

dimensi pengalamannya berkaitan dengan sebuah fenomena atau peristiwa. Studi 

fenomenologi berasumsi bahwa setiap individu mengalami suatu fenomena yang 

segenap kesadarannya. Dengan kata lain, studi fenomenologi bertujuan untuk 

menggali kesadaran terdalam para subjek mengenai pengalamannya dalam suatu 

peristiwa.
34

 

C. Sumber Data 

1. Data Primer yaitu data yang dikumpulkan dari studi lapangan yang kita 

peroleh dari narasumber dengan melakukan wawancara yang dilakukan secara 

mendalam.
35

 

2. Data sekunder, data yang diperoleh dari kepustakaan. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi yaitu proses pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara 

mengamati, mencatat prilaku subjek, melihat dan mencatat pembicaraan subjek yang 

ingin diteliti dengan menggunakan pedoman observasi.
36

 Dimana observasi 

dilapangan kita memulai pengamatan situasi kampung atau komunitas yang sedang 

diteliti, misalnya pengamatan awal untuk bisa membantu menentukan siapa saja 

orang yang akan dijadikan informan, kapan mereka bisa ditemui atau di hubungi. 

Adapun strategi yang diterapkan peneliti dalam melakukan observasi seperti peneliti 

akan fokus pada tempat yang diteliti atau perilaku orang-orangnya yang sudah 

ditentukan sejak awal. 

 

2. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan untuk mengetahui sikap 

politik informan yang lebih mendalam.
37

 Menurut Moleong Lexy J.  wawancara 

adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawabsan atas pertanyaan itu.
38

 Penulis akan 

langsung melakukan wawancara dengan informan kunci yaitu dalam hal ini orang 

                                                             
36

Muriyati Samsuddin, dkk.Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal: Pendekatan 

Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix Method, (Bandung : University Press),h.55. 
37

Muriyati Samsuddin, dkk, Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal: Pendekatan 

Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix Method (Bandung: Wadegroup, 2015), h. 55 
38 Moleong, Lexy J.”Metode Penelitian Kuantitatif”, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), h. 286. 
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yang dianggap paham dan mengetahui masalah yang akan diteliti dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan mendalam. 

 Wawancara tersebut dapat memungkinkan penulis untuk dapat mengetahui 

bagaimana sikap politik masyarakat petani dalam pil caleg 2019 di Lingkungan 

Lembanna Kelurahan pattapang Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. 

 Adapun Subyek yang akan diwawancarai: 

a. Lurah Pattapang 

b. Lingkungan Lembanna 

c. Rw Lembanna 

d. Rw Tappanjeng 

e. Rt Lembanna 

f. Rt Tappanjeng 

g. Tokoh Agama 

h. Tokoh Adat 

i. Tokoh Masyarakat 

j. Tokoh Perempuan 

k. Tokoh Pemuda 

3. Dokumentasi 

Dokumenter adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai 

bahan dokumenter, sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, 

catatan harian, cendera mata, laporan, dan sebagainya.Sifat utama dari data ini tak 

terbatas pada ruang dan waktu, sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk 
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mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.
39

  Bentuk kumpulan data 

berupa Data penduduk tetap (Dpt) masyarakat Lingkungan Lembanna, hasil 

perolehan suara, dan data jumlah masyarakat petani di Lingkungan lembanna. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen Penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

penulis dalam kegiatan meneliti yakni mengumpulkan data agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis dan lebih mudah. 
40

Adapun instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu penulis itu sendiri. Selain itu terdapat pula alat bantu lainnya 

sesuai dengan metode yang digunakan berupa:  

1. Instrumen Observasi 

Instrumen observasi adalah alat bantu yang digunakan penulis dalam 

melakukan observasi. Alat bantu berupa, kamera, buku, pulpen, dan alat perekam 

suara.  

2. Instrumen Wawancara  

Instrumen wawancara adalah alat bantu yang digunakan penulis dalam 

melakukan wawancara. Alat bantu berupa pulpen, buku, alat perekam suara (Tape 

recorder), kamera, serta pedoman pertanyaan. 

 

 

                                                             
39

Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif:Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu 

Sosial Lainnya, (Cet.3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h.121-122. 
40

SuharsiminArikuntu, Prosedur Penelitian Suatu Praktik, (Cet.xi, Jakarta:PT Rineka Cipta, 

1998), h.120. 
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3. Instrumen Dokumentasi  

Instrumen dokumentasi adalah alat yang digunakan penulis dalam membuat 

dokumentasi. Alat bantu berupa kamera, dan alat perekam suara (Tape recorder). 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti 

ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu 

perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat 

dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode 

pada aspek-aspek tertentu. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data.Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori.Yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

3. Verifikasi (Verification) 
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Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman 

dalam Sugiono adalah penarikan kesimpulan dan Verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-

bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti 

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
41

 

G. Pengujian Keabsahan Data 

1. Metode Triangulasi  

Cara untuk mengecek keabsahan/kebenaran data yaitu dengan menggunakan 

triangulasi, yaitu pemeriksaan konsistensi temuan yang dihasilkan oleh metode 

pengumpulan data yang berbeda seperti penggabungan data wawancara dengan data 

observasi.
42
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Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 2015), 

h.247-252. 
42

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004). 
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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kabupaten Gowa 

a. Keadaan Geografis dan Administratif Kabupaten Gowa 

Kabupaten Gowa adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi 

Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa berada pada 119.3777 Bujur Barat dan 

120.0317 Bujur Timur, 5.0269342662 Lintang Utara dan 5.77305437 Lintang 

Selatan dan merupakan daerah otonomi. Di sebelah Utara berbatas dengan kota 

Makassar dan kabupaten Maros, disebelah Timur berbatasan dengan kabupaten 

Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng, disebelah Selatan berbatasan dengan 

kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan dii sebelah Barat berbatasan dengan 

kota Makassar dan kabupaten Takalar. 

Wilayah administrasi kabupaten Gowa terdiri atas 18 kecamatan dan 167 

desa/kelurahan dengan luas darah sekitar 1.663.33 km atau sama dengan 3.01% 

dan luas wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten sebagian besar 

merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72.26%. Ada 9 wilayah kecamatan yang 

merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo 

Pao, Parigi, Bungayya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Dari total 

luas kabupaten Gowa 35.30% mempunyai kemiringan tanah diatas 40%. yaitu 

wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimocong, Bungayya dan Tompobulu. 
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b. Kependudukan Kabupaten Gowa 

Kabupaten Gowa memiliki jumlah penduduk 617.317 jiwa dengan tingkat 

kepadatan penduduk mencapai 328 jiwa/km. Kepadatan penduduk tersebut 

bervariasi menurut kondisi masing-masing wilayah kecamatan. 

Kepadatan penduduk pada suatu wilayah merupakan salah satu indikator 

pengembangan dan kemajuan wilayah yang bersangkutan. Di Kabupaten Gowa, 

kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terpadat adalah Kecamatan 

Sombaopu sebesar 98.799 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 3.517 

jiwa/km, disusul oleh kecamatan palangga mencapai 85.628 jiwa dengan 

kepaadatan penduduk 1.775 jiwa/km. Kecamatan yang memiliki jumlah 

penduduk terendah adalah Kecamatan Parigi mencapai 13.986 jiwa, dengan 

tingkat kepadatan penduduk 105 jiwa/km. Sedangkan Kecamatan Parangloe 

merupakan kecamtan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yang hanya 

mencapai 74 jiwa/km. Kondisi penduduk di Kabupaten Gowa menurut 

kecamatan akan di uraikan di tabel. 

Tabel 1 

Kondisi Penduduk Kabupaten Gowa 

 

No Kecamatan/ 

Kabupaten/ 

Kota 

Luas 

(km) 

Jumlah 

Penduduk 

Pertumbuhan 

Penduduk 

Kepadatan 

Penduduk 

1. Bontonompo 30.4 40.779 2,11 1.314 

2. Bontonompo Selatan 29.2 28.237 2,24 966 

3. Bajeng 60.1 59.414 2,06 989 
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4. Bajeng Barat 19 22.700 1,85 1.192 

5. Pallangga 48.2 85.628 3,07 1.775 

6. Barombong 20.7 32.990 0,70 1.596 

7. Somba Opu 28.1 98.799 0,90 3.517 

8. Bontomarannu 52.6 28.613 1,89 544 

9. Pattalasang 85 20.154 1,89 237 

10. Parangloe 221.3 16.346 0,68 74 

11. Manuju 91.9 14.859 1,87 162 

12. Tinggimoncong 142.9 24.065 0,48 147 

13. Parigi 251.8 27.978 1,90 111 

14. Tombolopao 132.8 13.986 3,34 105 

15. Bungaya 175.5 19.561 3,95 111 

16. Bontolempangan 142.5 17.430 1,89 122 

17. Tompobulu 132.5 32.542 1,88 246 

18. Biringbulu 218.8 36.289 1,90 166 

 JUMLAH 1883.3 617.317 1,89 328 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa wilayah yang paling luas di Kabupaten 

Gowa adalah wilayah kecamatan Parigi yang memiliki luas wilayah mencapai 

251,8km. Sedangkan wilayah yang paling sempit di kabupaten Gowa adalah 
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wilayah kecamatan Bajeng Barat dengan luas wilayah hanya 19 km. Sementara 

itu untuk untuk kepadatan penduduk yang paling tinggi berada di kecamatan 

Somba Opu yaitu 3.517 jiwa, ini disebabkan karena kecamatan Somba Opu 

merupakan pusat kota Kabupaten Gowa. Laju pertumbuhan penduduk yang 

paling tinggi berada di kecamatan Bungayya yaitu sebesar 3.95 sedangkan laju 

pertumbuhan penduduk yang paling rendah berada di kecamatan 

Tinggimoncong. 

2. Kecamatan Tinggimoncong 

Kecamatan Tinggimoncong memiliki luas wilayah sebesar 142,67 km 

dengan topografi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai. Seluruh 

wilayah kecamatan Tinggimoncong berada di dataran tinggi dengan ketinggian di 

atas 500 meter diatas permukaan laut. Kecamatan ini berada di kawasan gunung 

Bawakaraeng dan dilalui beberapa aliran sungai. Salah satunya adalah sungai 

Jeneberang yang merupakan sungai paling panjang di Kabupaten Gowa dan luas 

aliran sungainya mencapaai 881 km. Suhu di kota Malino ini mulai dari 10C 

sampai 26C. 

Kecamatan Tinggimoncong merupakan daerah pegunungan yang 

berbatasan Sebelah Utara Kabupaten Maros, Sebelah Selatan Kecamatan Parigi, 

Sebelah Barat Kecamatan Parangloe dan Kecamatan Tomobolo Pao di Sebelah 

Timur. Curah hujan rata dalam pertahun antara 135 hari sampai 160 hari dan 

ketinggian dari permukaan laut berkisar rata-rata 500 meter.  
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Kecamatan Tinggimoncong merupakan daerah pegunungan dengan 

jumlah desa/kelurahan sebanyak 7 (tujuh) desa/kelurahan dan dibentuk 

berdasarkan PERDA No.7 tahun 2005.Ibukota Kecamatan Tinggimoncong 

adalah Malino dengan jarak 63 km dari sungguminasa, merupakan salah satu 

daerah tujuan wisata di Sulawesi Selatan. 

Jumlah penduduk kecamatan Tinggimoncong sebanyak 24.065 jiwa, yang terdiri 

dari laki-laki sebesar 11.902 jiwa dan perempuan sebesar 12.163 jiwa sekitar 

98.7 persen beragama islam. 

Beberapa fasilitas umum yang terdapat dikecamatan Tinggimoncong 

seperti sarana pendidikan antara lain Taman kanak-kanak sebanyak 10 buah, 

sekolah dasar negeri sebanyak 8 buah, Sekolah dasar Inpres 17 buah, Sekolah 

lanjutan pertama 6 buah, Sekolah lanjutan atas 2 buah, salah satu diantaranya 

merupakan sekolah unggulan, Madrasah Ibtidaiyah 2 buah, Madrasah Tsanawiah 

3 buah, madrasah Aliyah 2 buah. Disamping itu terdapat sarana kesehatan, 

tempat ibadah (Masjid dan Gereja) dan Pasar. Dikecamatan Tinggimoncong juga 

terdapat sarana pendidikan untuk mendidik calon tamtama TNI yang berlokasi di 

kota Malino. 

Penduduk kecamatan Tinggimoncong umumnya berprofesi sebagai petani 

utamanya sebagai petani sayuran dan perkebunan, sedangkan sektor non 

pertanian terutama bergerak pada lapangan usaha perdangan besar dan eceran. 
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Partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup besar hal ini terlihat 

dari kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang telah mencapi 

100 persen. 

a. Keadaan Penduduk Kecamatan Tinggimoncong 

Tabel 2  

Luas Wilayah, Rumahtangga, Penduduk Dan 

Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan 

Di Kecamatan Tinggimoncong 

Tahun 2018 

Desa/Kelurahan 

Luas 

Wilayah 

(Km
2
) 

Jumlah 

Penduduk 

Kepadatan 

Penduduk 

per Km
2 

Besarnya 

Anggota 

Rumah 

Tangga 

Parigi 48,94 5.447 111 4 

Bulutana 16,70 2.507 50 4 

Pattapang 15,38 3.570 232 4 

Bontolerung 13,01 1.953 150 4 

Malino 19,59 7.519 383 4 

Gantarang 11,50 1.645 143 4 

Garassi 17,75 1.424 80 4 

Sumber: Kecamatan Tinggimoncong Dalam Angka, 2018 

Berdasarkan tabel  di atas, terlihat bahwa jumlah rumah tangga yang ada di 

Kelurahan Garassi berjumlah 356 dengan jumlah penduduk sebesar 1.424 jiwa. 

Kepadatan penduduk per Km
2 

sebanyak 80 orang. 
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Tabel 3   

Penduduk Menurut Desa/Kelurahan Dan Jenis Kelamin 

Di Kecamatan Tinggimoncong Tahun 2018 

Desa/Kelurahan 

Jenis Kelamin 
Rasio Jenis 

Kelamin 
Laki-Laki Perempuan Jumlah 

Parigi 2.674 2.773 5.447 96 

Bulutana 1.226 1.281 2.507 95 

Pattapang 1.792 1.778 3.570 100 

Bontolerung 969 984 1.953 98 

Malino 3.716 3.803 7.519 97 

Gantarang 818 827 1.645 98 

Garassi 707 717 1.424 98 

Sumber: Kecamatan Tinggimoncong Dalam Angka, 2018 

b. Visi dan Misi Organisasi 

i. sVisi  

Terwujudnya kecamatan Tinggimoncong lebih tertib dalam program dan 

menjadi andalan di Kabupaten Gowa sebagai daerah kunjungan wisata. 

ii. Misi 

a. Meningkatkan sistem dan mekanisme pelayanan kepada masyarakat  

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia  

b. Mengoptimalkan sumber daya alam dan potensi wilayah 

c. Mewujdkan sebagai daerah kunjungan wisata 
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d. Mewujudkan pelestarian dan pengembangan adat istiadat sebagai akar budaya 

sosial 

3. Gamabaran Umum Kelurahan Pattapang 

Kelurahan Pattapang beradah di wilayah administrasi Kecamatan 

Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Kelurahan Pattapang memiliki jarak tempuh 

dari ibukota kecamatan yaitu 10 km, yang merupakan salah satu Kelurahan yang 

disebut-sebut daerah yang istimewa dibanding dengan daerah-daerah lainnya.  

Karena daerah ini memiliki pesona perpariwisataan dan memiliki perkebunan 

yang luas, daerah ini berada diatas ketinggian dari permukaan air laut 1.552 DPL 

dan meurpakan pemasok tanaman hortikultural kekota-kota besar termasuk kota 

Makassar. 

Kelurahan Pattapang ini terdiri dari 4 lingkungan, yakni lingkungan 

Pattapang, lingkungan Kampung Beru, lingkungan Buluballea, dan lingkungan 

Lembanna. Kelurahan Pattapang berada pada perbatasan dengan kelurahan yang 

terdapat di Kecamatan Tinggimoncong, serta menjadi salah satu jalur menuju 

Kecamatan Tombolo pao, yaitu dari arah Kota Makkassar. Kelurahan ini 

berbatasan langsung dengan Kelurahan Malino, kemudian dari arah Sinjai 

kelurahan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Tombolo Pao. Batas 

wilayah kelurahan Pattapang yaitu: 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Erelembang 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa kanreapia 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Buluttana, dan 
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- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Malino. 

Kelurahan Pattapang mempunyai luas wilayah 15,38 km atau sama 

dengan 10,77 persen dari luas wilayah Kecamatan inggimoncong dengan 

topografi berupa lereng perbukitan dan pegunungan. 

Kelurahan Pattapang berada pada topografi berbukit dengan kemiringan 

rata-rata 25-35 derajat, karakteristik tanahnya Lempung Berpasir (Sandy Loam) 

serta terletak pada ketinggian kurang lebih 1552 meter diatas permukaan laut. 

Hampir seluruh wilayah Kelurahan Pattapang merupakan lahan kering, yang 

digunakan untuk kebun hortikultura. 

Berdasarkan klarifikasi iklim menurut koppen yang didasarkan atas suhu 

dan rata-rata curah hujan bulanan dan tahunan, maka Kelurahan Pattapang 

termasuk dalam iklim tipe A (iklim hujan tropis) yang ditandai dengan rata0rata 

suhu bulanan lebih dari 15 derajat sampai dengan 20 derajat, dengan rata-rata 

hujan sebesar 2.800 sampai dengan 3.000 mml/tahun. 

Keluraha Pattapang memiliki jumlah penduduk yang terus meningkat 

setiap tahunnya seperti pada tahun 2018 jumlah penduduk mencapai 3.539 jiwa, 

dengan kepadatan penduduk mencapai 226 jiwa/km. Kepadatan penduduk 

tersebut bervariasi menurut kondisi masing-masing wilayah. Kepadatan 

penduduk pada suatu wilayah meupakan salah satu indikator perkembangan dan 

kemajuan wilayah yang bersangkutan. Kelurahan Pattapang juga terbagi menjadi 
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4 lingkungan, yaitu lingkungan Pattapang, lingkungan Buluballea, lingkungan 

Kampung Beru, dan lingkungan Lembanna. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Tinggimoncong 

penduduk adalah yang menetap disuatu daerah dan tercatat secara resmi di BPS. 

Berikut data jumlah penduduk di Kelurahan Pattapang menurut Badan Pusat 

Statistik (BPS) Kecamatan Tinggimoncong dari tahun 2005-2018. 

Tabel 4 

Jumlah Pertumbuhan Penduduk tahun 2005-2018 

No Tahun Jumlah Pertumbuhan Penduduk (Jiwa) 

1 2005 2.211 

2 2006 2.211 

3 2007 2.492 

4 2008 2.492 

5 2009 2.530 

6 2012 3.318 

7 2013 3.373 

8 2014 3.478 

9 2015 3.505 

10 2016 3.539 

11 2017 3.539 

12 2018 3.539 

 

Menurut hasil survey Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di 

kelurahan Pattapang selama kurung waktu tahun 2005 sampai dengan 2018 

tampak mengalami peningkatan setiap tahun. Hanya saja data pada tahun 2010 

dan 2011 tidak terdapat pada data di atas. Ini menunjukkan semakin banyaknya 

penduduk yang menetap di Kelurahan Pattapang setiap tahunnya. 
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Masyarakat Pattapang pada umumnya adalah petani. Sekitar 90% 

masyarakat berprofesi sebagai petani, dimana laahan yang dikelola merupakan 

lahan milik sendiri. Namun demikian, ada pula yang mengelolah lahan milik 

orang lain dengan sistem bagi hasil dengan pemilik lahan. Kondidi perekenomian 

masyarakat Pattapang memang sangat bergantung pada hasil pertanian. 

4. Gambaran Umum Lingkungan Lembanna 

Lingkungan Lembanna Kelurahan Pattapang Kecamatan Tinggimoncong 

Kabupaten Gowa, jaraknya hanya 15 menit dari kawasan hutan pinus di 

Kelurahan Malino lewat jalan Poros Tinggimoncong-Sinjai. Untuk mencapai 

Lembanna yang lebih sring dikenal menjadi lokasi camp dan pendakian di anak 

kaki Gunung Bawakaraeng, kita harus berbelok kekanan. Jalur yang berkelok, 

nanjak dan menurun, didukung pemandangan pegunungan bukit jadi pengobat 

rindu tersendiri terkhusus mereka pencinta alam. 

Masuk ke area kampung, sejauh mata memandang, perkebunan sayur 

milik warga sekitar menjadi pemandangan. Disini, biasanya warga yang datang 

bisa langsung berbelanja sayur dengan memetik langsung dari kebunnya. Dan 

sensasinya itu hanya bisa dirasakan bagi mereka yang memang senang berkebun. 

Beberapa jenis sayuran seperti tomat, wortel, sawi dan sayuran lainnya menjadi 

koleksi perkebunan yang ada di Lingkungan Lembanna. 

Jangan kira suasana perkampungan tidak menjadi magnet bagi sebagian 

warga perkotaan. Buktinya, hampir setiap akhir pekan, kampung yang berada 

dibawah anak kaki Gunung Bwakaraeng ini, selalu dipenuhi kendaraan roda dua 



49 

 

maupun empat. Selain untuk menghabiskan waktu liburan sebelum kembali ke 

penataan beraktivitas, warga yang datang dari beberapa daerah di Sulsel ini juga 

memili hiking. Rumah warga di Lingkungan Lembanna menjadi penginapan 

sementara. 

Setiap akhir pekan, pemandangan tenda ramai dibawah hutan pinus kaki 

Gunung Bawakaraeng. Biasanya mereka datang Sabtu dan Pulang di hari 

Minggu. Tidak sedikit dari pengunjung membawa keluarga hingga anak kecil. 

Lokasi camp di Lembanna bisa menjadi pilihan bagi mereka yang hanya mau 

menghirup udara pegunungan tanpa mendaki gunung. 

Terlepas dari pembahasan diatas, dampak interaksi sosial antara 

pengunjung dengan masyarakat setempat di Lingkumgan Lembanna Kelurahan 

Pattapang Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Dimana pengunjung 

censderung untuk melakukan interaksi dengan masyarakat yang lebih mengarah 

ke bentuk kerja sama dan adanya proses peniruan dari aspek sikap serta perilaku 

yang yang dilakukan pengunjung yang kemudian dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari ketika sudah ada di lingkungan perkotaan. Dalam hal 

dampak, terjadi perubahan penampilan karena seiring perkembangan Zaman dan 

perubahan mode, munculnya dampak pada aspek ekonomi bagi masyarakat 

setempat yaitu lahirnya suatu kesadaran dan kemauan untuk menciptakan nilai 

tambah ekonomi dengan cara memasarkan segala potensi dan kemampuan diri 

yang dimiliki berdasarkan pembacaan sebuah peluang dan masyarakat 
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mendapatkan berbagai macam informasi terkini dan pengetahuan-pengetahuan 

baru yang dianggap dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup mereka. 

5. Masyarakat Petani 

a. Definisi Masyarakat 

Manusia sebagai mahluk sosial tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan 

orang lain. Manusia tanpa manusia lainnya tidak akan mampu bertahan hidup. 

Olehnya itu, keberadaan manusia diharuskan menyatu dengan manusia-manusia 

lain atau membentuk kelompok-kelompok manusia yang biasa kita kenal dengan 

sebutan masyarakat. 

Masyarakat diartikan sebagai sekelompok orang yang membentuk sebuah 

sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagaian besar interaksinya 

adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata 

“Masyarakat‟ sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, Musyarak. Lebih 

abstraknya, sebuah masyarakat adalahsuatu jaringan hubungan-hubungan antara 

entitas-entitas. Masyarakat yaitu sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai 

kalangan baik golongan mampu ataupun golongan tidak mampu, yang tinggal 

didalam suatu wilayah dan telah memiliki hukum adat, norma-nora serta berbagai 

peraturan yang siap untuk ditaati.
43

 

b. Definisi Petani 

Adiwilaga mengemukakan bahwa petani adalah orang yang melakukan 

cocok tanam dari lahan pertaniannya dengan tujuan untuk memperoleh 

                                                             
43 Shadily Hasan, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 47. 
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kehidupan dari kegiatan itu. Petani pada umumnya akan konsisten dengan 

pekerjaannya agar hasil pertaniannya dapat menopang kehidupannya sehari-hari. 

Salim dan Sahono mengemukakan petani adalah seorang yang mempunyai 

profesi bercocok tanam (menanam tumbuh-tumbuhan) dengan maksud tumbuh-

tumbuhan dapat berkembang biak menjadi lebih banyak serta untuk dipungut 

hasilnya, tujuan menanam tumbuh-tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

yaitu dapat dimakan manusia dan hewan peliharaannya. 

Mosher mengatakan bahwa pertanian adalah suatu bentuk produksi yang 

khas, yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Petani 

mengelola dan merangsang pertumbuhan tanaman dan hewan dalam suatu usaha 

tani, dimana kegiatan produksi merupakan bisnis, sehingga pengeluaran dan 

pendapatan sangat penting artinya. 

Slamet mengatakan bahwa bertolak dari pengertian tersebut, dapat 

dikatakan bahwa antara petani dan pertanian tidak dapat dipisahkan antara satu 

dengan yang lainnya karena itu perbedaannya hanya terletak pada objek saja. 

Petani asli ialah petani yang memiliki tanah sendiri, bukan sekedar penggarap 

maupun penyewa. Konsep tanah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan 

dari kehidupan seorang petani. Poin penting dari konsep tersebut diatas bukan 

hanya terletak pada soal, bahwa tanah adalah alat utama petani, melainkan bahwa 

alat produksi tersebut mutlak dimiliki oleh seorang petani. 

Pertanian adalah suatu hal yang tidak asing di desa. Organisasi  sosial 

petani tercipta dimulai dari aspek keluarga, kemudian berubah unit-unitb yang 
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lebih besar. Semuanya itu berpengaruh pada eksistensi petani, sehingga terbentuk 

tatanan sosial bagi petani. Kaum tani juga memiliki kelompok domestik. 

Kelompok petani terbentuk karena adanya koalisi berkepentingan sama, dimana 

petani terbangun oleh senasib yang sama, kedua ikatan mencakup satu dengan 

yang lainnya. Hubungan petani ialah hubungan kekerabatan, tetangga, 

persahabatan, dan aturan atau sanksi yang tidak boleh dilanggar. Koalisi yang 

terbentuk akibat keterlibatan petani dalam kelompok dengan satu kepentingan 

yang relavan. 

Petani merupakan bagian dari tatanan sosial yang luas karena di dalamnya 

ada ikatan yang terbentuk dengan ikatan simbolik. Ada suatu kemiripan unik dari 

kehidupan petani dengan kehidupan manusia primitif karena mereka sama-sama 

mengedepankan  produktivitas.  

Jenis-jeni petani yang ada dalam masyarakat pedesaan ada beberapa 

tingkat, yaitu: 

 Tuan tanah, yaitu petani yang memiliki lahan pertanian lebih dari 

5,0 ha. Sebagaian dari mereka mampu menggarap lahan dengan 

tenaga kerja keluarga atau dengan mempekerjakan beberapa buruh 

tani. 

 Petani kaya, yaitu petani yang memiliki lahan antar 2,0 sampai 5 

ha. Petani semacam ini ada kalanya juga menyewakan  kepada 

orang lain karena tidak mampu semua lahan yang dimilikinya. 
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 Petani sedang, yaitu petani yang memiliki lahan pertanian antara 

0,5 ha sampai 2,0 ha. 

 Petani kecil, yaitu petani yang memiliki lahan pertanian antara 

0,25 sampai 0,5 ha. 

 Petani guren, yaitu petani yang hanya memiliki lahan pertanian 

antara 0,10 ha sampai 0,25 ha. 

 Buruh tani yaitu yang hanya memiliki lahan kurang dari 0,10 ha. 

Bahkan petani ini juga dapat digolongkan pada mereka yang tidak 

mempunyai lahan sama sekali. 

c. Sikap Politik 

Mar‟at (1992:2) mengemukakan definisi sikap yakni bahwa “Sikap 

sebagai derajat atau tingkat kesesuaian seseorang terhadap objek tertentu”. 

Mar‟af juga mengatakan bahwa seseorang akan bereaksi apabila rangsang yang 

diberikan oleh sesorang komunikator dapat diterima oleh komunikan yang 

diakibatkan dari adanya hidup bermasyarakat.
44

  

B. Sikap Politik Masyarakat Petani Dalam Pil Caleg 2019 

Sikap politik masyarakat petani dalam pil caleg 2019 yaitu dimana 

masyarakat petani yang pada umumnya dalam hal pendidikan sangatlah rendah, 

yang dimana dalam pandangan kita sendiri sebagai mahasiswa pasti menganggap 

                                                             
44

Malisa Ladini, “Sikap Politik Petani dalam Pilkada Kabupaten Semarang 2015 di 

kelurahan Pringapus Kecamatan Pringapus”. Skripsi Politik dan Kewarganegaraan fakultas ilmu 

Sosial universitas Negeri Semarang Tahun 2016.  
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bahwa pemahaman tentang politik atau pemilu sangatlah rendah atau kurang. 

Tetapi berbeda dengan masyarakat petani tempat dimana saya melakukan 

penelitian. Masyarakat petani di Lingkungan Lembanna mempunyai daya tarik 

tersendiri, bagi saya yang merupakan Mahasiswa Ilmu Politik. Dimana mereka 

memahami betul apa itu pemilu dan bagaimana cara menggunakan hak suara 

mereka.  

Dimana pada pemilihan calon anggota legislatif serentak  mulai dari 

Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi, dan DPRD yang 

menurut masyarakat pada umumnya bahwa pemilihan tersebut terbilang 

sangatlah susah, karena ada lima macam lembar surat suara yang di pilih dengan 

warna yang berbeda. Tetapi yang menarik buat saya yang sebelum melakukan 

penelitian langsung di lapangan, bahwa masyarakat petani yang ada di 

Lingkungan Lembanna Kelurahan Pattapang akan mengalami kesusahan dan 

akan banyak suara yang batal dan akan dikenang sepanjang masa. Tetapi 

realitanya masyarakat petani tersebut yang terbilang dalam tingkat pendidikan 

yang sangat rendah ternyata memiliki tingkat partisipasi yang tinggi pula dalam 

spemilihan calon anggota legislatif. 

Menurut Ibu Rahmatia, S.Sos (53 Tahun) Ibu Lurah Pattapang selaku 

informan pertama saya di lapangan. 

“Masyarakat Lingkungan Lembanna sudah menganggap biasa masalah 

pemilu, dan hampir dikatakan sudah mengerti semuanya, buktinya pada 

pemilihan legislatif yang baru-baru saja dilakasanakan mereka memilih 

pilihannya sendiri. mengenai masyarakat yang golput kemungkinan besar 

ada beberapa berhubung karena sedang tidak ada di tempat dan ada 
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beberapa yang lumpuh dan kpps tida sempat datang berhubung waktu 

yang sangat kurang. Mengenai soal kertas-kertas suara yang berbeda 

warna telah dilakukan sosialisasi dari pihak KPU dan pada saat kegiatan 

masyarakat di hari jumat”
45

 

 

Berdasarkan wawancara di atas dimana sikap politik masyarakat petani 

menurut informan tersebut, dimana masyarakat petani di Lingkungan Lembanna 

Kelurahan Pattapang Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa sudah sangat 

baik. Dimana pada saat pemilihan yang baru-baru dilaksanakan menurut 

informan saya bahwa masyarakat petani di Lingkungan Lembanna sudah 

menganggap biasa dan sudah menerima dengan baik ketika menjelang pemilihan, 

artinya masyarakat sudah tidak kaku lagi dalam menghadapi pemilu. Terlebih 

lagi adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPU sehingga masyarakat 

dengan cepat memahami dan menggapi dengan baik menjelang dengan baik dan 

melaksanakan haknya sebagai warga Indonesia yang berdemokrasi. 

Sama halnya pendapat dari bapak Hamzah (51 Tahun) sebagai kepala 

Lingkungan Lembanna: 

“menurut saya dri apa yang saya dapatkan di masyarakkat saya, kalau 

saya analisa atau lihat sendiri dimana itu masyarakat disini sudah 

pintar-pintar dalam hal menentukan pilihannya sendiri. cuman saat 

pemilu itu masih ada beberapa masyarakat yang bingun tentang surat 

suara.”
46

 

 

Menurut dari informan diatas, dimana masyarakat Lingkungan Lembanna 

                                                             
45Rahmatia (53 Tahun) Lurah Pattapang, “Wawancara” Di Pattapang pada tanggal 01 Mei 

2019 Pukul 10:00 Wita.  
46 Hamzah (51 Tahun) Kepala Lingkungan Lembanna, “Wawancara” Di Lembanna, tanggal 01 

Mei 2019 pukul 12.40 Wita. 
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Sama halnya dibenarkan oleh bapak Madi M (43 Tahun) sebagai RW 007 

Lembanna: 

”Disisni semua masyarakat sudah menggunakan hak suaranya dengan 

baik, dan tidak ada yang golput. kita itu dapat informasi dari pemerintah 

setempat sama yang bertugas sebagai Kpps, kami juga masyarakat disini 

tidak mendapatkan sedikitpun intimidasi dari pihak pemerintah maupun 

dari luar. Alhamdulillah walaupun pemilihan kali ini dibilang sangat 

sulit tapi menurut saya hampir 100% yang ada di Dpt datang semua.”
47

 

 

Berdasarkan wawancara diatas dimana menurut informan  saya bahwa 

apa yang dikatakan oleh ibu Lurah sebagai informan pertama ada benarnya 

bahwa dimana masyarakat Lingkungan Lembanna sudah menggunakan hak 

suaraya dengan baik. Dimana masyarakat di Lingkungan Lembanna 

mendapatkan informasi dari pemerintah dan juga yang telah berperan sebagai 

petugas Kpps. Lancarnya pemilu dikatakan bahwa masyarakat petani 

Lingkungan Lembanna tidak mendapatkan intimidasi dari pihak manapun baik 

dari pemerintah maupun dari luar. 

Adapun pendapat dari bapak Hasbullah (47 Tahun)  sebagai Rw 008 

Tappanjeng. 

“kita itu disini pada saat mau pemilihan pasti selalu adakan perkumpulan 

baik itu pada saat setelah sholat jumat atau sholat isya. Masyarakat 

disini sudah cukup paham tentang pemilu, jadi sudat tidak diragukan 

lagi. kalau mengenai surat suara yang ada lima lembar dan berbeda-

beda warnanya, sudah mendapatkan pemahaman dari anggota kpps.”
48

 

 

                                                             
47 Madi M (43 Tahun) Rw 007 Lembanna, “Wawancara” Di Lembanna, tanggal  02 Mei 2019 

pukul 07.15 wita. 
48Hasbullah (47 Tahun) Rw 008 Tappanjeng, “Wawancara” di Lembanna Tanggal 02 Mei 2019 

pukul 16.30 Wita. 
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Berdasarkan wawancara diatas, menurut informan bahwa dimana 

masyarakat Lingkungan Lembanna menyambut pemilu biasanya mereka 

melakukan pertemuan-pertemuan baik pada hari jumat setelah sholat jumat atau 

setelah sholat isya pada malam hari. Menurut informan masyarakat Lingkungan 

Lembanna sudah sangat paham mengenai pemilihan apalagi petugas kpps selalu 

melakukaan sosialisasi. 

Adapun pendapat dari bapak Kamaruddin (51 Tahun) sebagai RT 

Lembanna. 

“masyarakat disini rata-rata sudah paham apa itu yang dimaksud pemilu. 

Waktu pemilu yang terjadi baru-baru ini yang datang memilih itu tingkat 

persennya kalau menurut saya pribadi ada 97%. Memang ada beberapa 

yang tidak datang karena memang tidak ada disini pada saat pemilu 

sama ada juga yang memang lumpuh cuman karena waktu yang kurang 

jadi kpps itu tidak bisa mendatangi langsung rumahnya.”
49

 

 

Berdasarkan wawancara diatas, menurut informan bahwa dimana 

masyarakat Lingkungan Lembanna sudah paham apa yang dimaksud dengan 

pemilu. Menurut informan pemilu yang terjadi kemarin tingkat partisipasi 

masyarakat Lingkungan Lembanna sekitar 97%.  

Adapun pendapat lain dari bapak Syamsuddin (42 Tahun) sebagai RT 

Tappanjeng 

“Masyarakat di Lingkungan Lembanna Kelurahan Pattapang itu kalau 

menurut saya pribadi bisa dikatakan sumbangsi politiknya cukup tinggi, 

terutama dalam pemilu baru ini. setiap selesai pemilu laporan yang 

masuk selalu bagus dan ada peningkatan dalam penggunaan hak 

suaranya masyarakat. Soal golput ada beberapa orang saja, karena itu 

                                                             
49Kamaruddin (51 Tahun) Rt Lembanna, “Wawancara” di Lembanna Tanggal 03 Mei 2019 

pukul 09.10 Wita. 
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tidak bisa di pungkiri setiap Tps. Hal tersebut juga tidak terlepas dari 

peran orang-orang disini yang ikut membantu KPU dan petugas Kpps 

dalam mensosialisasikan pentingnya menggunakan hak suara dalam 

kegiatan politik”.
50

 

 

Berdasarkan daari hasil wawancara di atas yang di peroleh dari informan, 

dimana lembaga sosial telah berperan besar dalam peningkatan pengetahuan 

politik masyarakat Lingkungan Lembanna Klelurahan Pattapang itu sendiri, 

dengan adanya kemampuan dari lembaga sosial untuk memberikan sanksi positif 

dan negatif kepada masyarakat sehingga mempengaruhi masyarakat untuk 

menentukan ikut andil dalam kegiatan politik atau tidak. Permasalahan kegiatan 

politik, lembaga sosial mampu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk 

turut dalam menyumbangkan hak suaranya. 

Salah satu lembaga sosial yang berada dekat dengan masyarakat yaitu 

massa kelompok tani sendiri yang ada di Lingkungan Lembanna. Di Lingkungan 

Lembanna tersebut ada yang disebut dengan kelompok tani aktif dan kelompok 

tani tidak aktif. Dikatakan kelompok tani aktif yaitu kelompok yang mandiri 

terhadap kelompoknya dalam pemenuhan sarana pertanian dan sumbangannya 

dalam kegiatana-kegiatan pemerintah, sedangkan kelompok tani yang tidak aktif 

yaitu setiap kegiatan-kegiatan pemerintah kadang mengikuti kegiatan dan kadang 

pula tidak sama sekali. 

Setiap warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan 

dengan aspek-apek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Politik 

                                                             
50 Syamsuddin (42 Tahun) Rt Tappanjeng, “Wawancara” di Lembanna Tanggal 07 Mei 2019 

pukul 14.30 Wita. 
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praktis adalah suatu kegiatan aktifitas, gerakan, atau kegiatan dari suatu orang 

atau sekelompok orang yang dapat memengaruhi pandangannya, pendapatnya 

(opini) masyarakat tentang suatu keputusan atau kebijakan pemerintah atau 

bahkan dapat mrubah keputusan pemerintah. 

Sementara itu pendapat dari Bapak Haris (51 Tahun) sebagai Tokoh 

Agama Lingkungan Lembanna Kelurahan Pattapang: 

“Terkait dengan kegiatan politik, masyarakat petani disini mempunyai 

peranan dalam pemilu dan menurut saya itu sangat baik. Dalam kegiatan 

pemilihan umum, biasanya pemerintah setempat menghimbau kepada 

masyarakat untuk menggunakan hak suaranya dengan sepenuhnya dan 

tidak golput. selain itu kami biasanya mengikuti kegiatan diskusi  politik 

serta membangun hubungan baik dengan pemerintah. Dan hal tersebut 

merupakan salah satu cara kami untuk mempermuda diri kami dan 

masyarakat petani  dalam memperoleh pengetahuan politik meski itu 

menurut kami tidak terlalu penting”.
51

 

 

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa 

masyarakat petani Lingkungan Lembanna Kelurahan Pattapang sangat antusias 

dalam kegiatan politik, namun keterlibatannya dalam kegiatan politik bukanlah 

suatu gal yang negatif bagi masyarakat melainkan sesuatu yang positif karena 

keterlibatannya berdampak baik bagi masyarakat petani secara khusus di 

Lingkungan Lembanna Kelurahan Pattapang. Hal itu terlihat dari apa yang 

mereka dapatkan tentang pengetahuan politik. 

Adapaun yang dikemukakan bapak Dummang (52 Tahun)  sebagai Tokoh 

Masyarakat yaitu: 

                                                             
51 Haris (51 Tahun) Tokoh Agama, “Wawancara” di Lembanna Tanggal 11 Mei 2019 pukul 

13.15 Wita.  
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“menurut saya itu masyarakat disini sudah pintar-pintar kalau dalam 

masalah politik. Sudah tau membedakan mana yang benar-benar harus 

dipilih untuk masyarakat dan mana yang hanya untuk cari muka saja. 

Masyarakat disini juga dibantu oleh pemerintah setempat dan anggota 

Kpss untuk tau jelas soal kegiatan politik. Saya sendiri awalnya juga 

pusing mengenai surat suara yang ada 5 lembar dan masing-masing beda 

warnanya, tapi melalui anggota Kpps sendiri dan masyarakat yang saling 

membantu dalam menjelaskan atau yang biasa di katakan ada simulasi 

sebelum pemilu”.
52

 

 

Hal tersebut juga di dukung oleh pernyataan bapak Panik. K (59 Tahun) 

sebagai tokoh adat Lingkungan Lembanna yaitu: 

”masyarakat disini itu rata-rata petani, tetapi kalau masalah politik 

sudah pintar-pintar semua. Walaupun orang-orang disini kurang yang 

sekolah dan langsung kerja di kebun sebagai petani, tetapi masyarakat 

disini itu kalau mau pemilu banyak juga yang jadi tim sukses.biasanya 

juga yang jadi tim sukse ada yang biasa didapati bagi-bagi kaos baju 

atau sejumlah amplop, kalau mendekati pemilu biasa ada yang bagi-bagi 

serangan pajar”.
53

 

 

Dari hasil wawancara oleh informan diatas dimana peranan masyarakat 

ataupun kelompok sosial sangat diharapkan dalam peningkatan pengetahuan 

politik, karena ini tersebut dapat menunjang tatanan kehidupan masyarakat. 

Meskipun begitu, ada juga berupa tindakan atau kegiatan yang meti dihindari 

oleh pelaku politik terutama dalam kegiatan pemilu, seperti sosialisasi yang 

sifatnya memaksa, karena kegiatan seperti itu sudah menjadi sesuatu yang 

banyak kita temukan dalam setiap pelaksanan pemilu. 

                                                             
52 Dummang (52 Tahun) Tokoh Masyarakat, “Wawancara” di Lembanna Tanggal 12 Mei 2019 

pukul 09.30 Wita. 
53 Panik. K (59 tahun) Tokoh Adat, “Wawancara” di Lembanna Tanggal 12 Mei 2019 pukul 

15.00 Wita. 
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Setiap orang atau kelompok mempunyai hak untuk ikut berperan dalam 

kegiatan-kegiatan politik, namun politik praktis yang hanya mementingkan 

kelompok sendiri harus dihindari apalagi ketika kelompok tersebut adalah suatu 

organisasi karena di khawatirkan iitu dapat mendatangkan pengaruh negatif 

terhadap masyarakat. Adapun yang dilakukan masyarakat dalam pemilihan yaitu 

merupakan salah satu implementasi nilai-nilai demokrasi di Indonesia, yang 

mencerminkan nilau kebebasan, dimana masyarakat diberi kebebsan penuh 

terlibat dalam kegiatan politik, khususnya dalam penentuan siapa yang 

dipilihnya. 

Adapun pernyataan dari ibu Rohani (48 tahun) sebagai Tokoh Perempuan 

di Lingkungan lembanna yaitu: 

“kalau saya perhatikan sendiri sebagai masyarakat disini dan sebagai 

ketua ibu Pkk di lembanna, dimana masyarakat disini itu kalau dibilang 

pintar sudah terbilang pintar dalam menetukan hak suaranya tanpa 

harus ada dorongan dari atas. Saya juga sebagai tim sukses salah satu 

calon memperhatikan dengan jelas kalau itu masyarakat biar bagaimana 

di arahkannya untuk ikut dalam orang kita, tetap saja keras dengan 

pilihannhya. Cuman biasa yang kita takutkan dari banyaknya pengunjung 

yang masuk disini itu yang bawa pengaruh besar, karena orang-orang 

disni kalau soal pendidikan sangat rendah jadi cepat mengikuti ajaran 

atau ajakan yang di berikan oleh para pendaki atau pengunjung”.
54

 

 

 

Hal tersebut dibenarkan oleh Ismail (23 Tahun) sebagai Tokoh pemuda di 

Lembanna yaitu: 

“Masyarakat petani disini mempunyai peranan penting dalam kegiatan 

politik, saya sangat senang menurut saya itu sangat bagus. Kebetulan 

                                                             
54 Rohani (48 Tahun) Tokoh Perempuan, “Wawancara” di Lembanna tanggal 17 Mei 2019 

pukul 10.00 Wita 
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saya juga petugas Kpss, kita juga bisa membantu masyarakat disini yang 

tidak terlalu tahu mengenai kegiatan politik seperti dalam pemilu. Cuman 

masyarkat disini tingkat keingintahuannya itu sangat besar, pemilu baru-

baru ini saja hanya beberapa saja yang golput, itupun dikarenakan waktu 

yang tidak memadai untuk kita sebagai Kpps ke rumahnya. Politik 

praktis, pasti setiap daerah ada, walaupun disini menurut saya 

pembagian uangnya tidak nampak tapi saya yakin ada beberapa 

masyarakat yang menerima entah itu beras, uang, baju kaos atau yan 

lain-lainya. Menurut saya pendaki atau pengunjung yang setiap saat 

datang disini punya pengaruh besar dalam merubah pola fikir 

masyarakat disini, kenapa karena masyarakat disini pendidikannya 

sangat minim terus para pendaki rata-rata mahasiswa pasti orang-orang 

disini percaya apa yang dikatakan para pendaki. Lagian KPU juga disini 

tidak pernah sosialisasi langsung tentang bahayanya politik uang, 

jangankan sosialisasi hal tersebut simulasi tentang pemilu juga tidak ada, 

padahal kita sebagai masyarakat petani sangat membutuhkan hal 

tersebut”.
55

 

 

 

Hasil dari wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam mewujudkan 

tindakan politik, masyarakat harus banyak berdiskusi tentang politik, baik 

membahas masalah pemilu, maupun masalah kebijakan pemerintah, terutama 

yang menyangkut tentang pertanian, dan hal tersebut mereka lakukan dengan 

antar sesama masyarakat yang pada umumny petani. Untuk mewujudkan 

tindakan politik meliputi sosialisasi masyarakat, ajakan secara langsung, dan 

sosialisasi sesama. 

Sebenarnya yang lebih berperan dalam peningkatan kualitas masyarakat 

dalam mengikuti kegiatan politik masyarakat adalah partai politik, KPU atau 

KPUD, serta pemerintah setempat. Namun dengan sistem demokrasi yang dianut 

                                                             
55 Ismail (23 tahun) Tokoh Pemuda, “Wawancara” di Lembanna Tanggal 17 Mei 2019 pukul 

13.30 Wita. 
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oleh pemerintahan Indonesia, menjadikan individu atau kelompok untuk sama-

sama berperan dalam peningkatan pengetahuan politik, hal itu bertujuan untuk 

mencapai tingkat kesejahteraan dalam suatu masyarakat. Hal tersebutlah yang 

dilakukan oleh sebagaian masyarakat petani di Lingkungan Lembanna yang 

melakukan ajakan langsung kepada masyarakat untuk ikut langsung dalam 

kegiatan politik. 

Pelaksanaan suatu kegiatan politik tidak lepas dari tujuan-tujuan yang 

ingin dicapai. Tujuan yang akan dicapai harus ada dukungan serta keikutsertaan 

dari setiap kelompok baik secara mental maupun secara emosional. Keterlibatan 

atau keikutsertaan kelompok dalam suatu kegiatan merupakan sumbangsi 

seseorang yang patut dihargai, serta diharapkan ada manfaat dan tujuan atas 

keikutsertaan tersebut. Tindakan yang ditandai dengan keterlibatan seseorang 

dalam suatau kelompok baik moral maupun materil, serta adanya rasa tanggung 

jawab. 

C. Dukungan Masyarakat Petani Dalam Pil caleg 2019 

Dukungan masyarakat dalam politik tanpak dari aktivitas-aktivitasnya 

seperti masyarakat petani yang ada di Lingkungan Lembanna Kelurahan 

Pattapang Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Dukungan politik yang 

mereka berikan kepada caleg yang terpilih berupa sosialisasi antar rumah dan 

kampanye, adapula sumbangsi materi jika mereka terbilang masih dalam 

keluarga, dimana juga jumlah daftar pemilih tetap (dpt) di Lingkungan 
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Lembanna sendiri 370 orang yang memang merupakan penduduk asli Lembanna 

yang mayoritas masyarakat petani. 

Peran serta masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau 

sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan 

jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung 

mempengaruhi kebijakan pemerintah, „public policy‟. Secara konvensional 

kegiatan ini mencakup tindakan seperti: memberikan suara dalam pemilihan 

umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok 

kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan, dengan pejabat pemerintah 

atau anggota parlemen dan sebagainya.
56

 

Adapun beberapa nama calon legislatif yang berhasil menembus masuk 

ke lingkungan lembanna di antaranya: H. Rafiuddin, S.E dari partai PPP, 

Agussalim dg Emba dari partai PKS, H. Makmur dg Mangung, S.Pd dari partai 

Perindo, H. M Asdar Nanjeng, S. Sos dari partai Perindo, H. Muhammad Jufri 

S.H dari partai PAN, dan Juharni dari partai PKB. 

Untuk mengetahui bagaimana bentuk dukungan masyarakat petani dalam 

pemilhan calon legislatif 2019.  

 Begini pernyataan oleh bapak Hamzah (51 Tahun) sebagai kepala 

Lingkungan Lembanna: 

“bentuk dukungan yang saya berikan yaitu dengan cara saya 

memberikan hak suara saya pada salah satu calon karena meburut saya 
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calon tersebut memiliki jiwa pemimpin dan dapat membangun daerah 

saya”
57

 

 

Berkaitan dengan hasil wawancara diatas, Miriam Budiardjo mengatakan 

bahwa partisipasi politik meruapakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang 

untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan 

memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung, 

memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup 

tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat 

umum, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota 

parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dan 

sebagainya.
58

 

Dari hasil wawancara diatas dimana sebagai bentuk dukungan masyarakat 

dan bentuk tanggung jawab warga negara yang ikut serta memberikan hak 

suaranya terhadap pemilhan calon anggota legislatif. Adanya harapan dari 

informanagar kiranya calon yang dipilih nantinya dapat membawa Kelurahan 

Pattapang secara umumnya dan Lingkungan Lembanna pada khususnya 

berkembang dan jauh lebih baik dari kondisi sebelumnya. 

Adapun pendapat dari ibu Rahmatia, S.Sos (53 Tahun) sebagai Lurah di 

Kelurahan Pattapang: 

                                                             
57 Hamzah  (51 Tahun), Kepala Lingkungan Lembanna, “Wawancara” di Lembanna Tanggal 

13 September 2019 pukul 09.30 Wita. 
58 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 

h. 367. 
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“potensi pemilih masyarakat petani di Lingkungan Lembanna sangat 

signifikan menurut saya. Masyarakat di lembanna menurut saya sangat 

mengikuti proses saat menjelang pemilu sampai selesai. Saya lihat 

masyarakat di Lembanna sangat menyayangkan kesempatan ini apabila 

melewatkan ksesmpatannya dalam pemilu. Maka dari itu masyarakat di 

Lembanna perlu diberikan pemahan ataupun pendidikan politik terkhusus 

masyarakat petani. Dukungan politik saat menjelang pemilu yaitu dimana 

masyarakat disana saling membantu dalam memenangkan salah satu 

calon legislatif yang merupakan orang asli kelurahan Pattapang 

sendiri”.
59

 

 

Berkaitan dengan hasil wawancarab oleh Lurah Pattapang, dimana 

pendidikan politik untuk masyarakat terkhusus masyarakat petani Lingkungan 

Lembanna merupakan masalah penting dan tidak dapat dipungkiri bahwa 

masyarakat merupakan tongkat kelancaran berjalannya demokrasi dengan baik. 

Disini hanya di butuhkan pemahaman politik serta proses penyampaian informasi 

mengenai politik yang berfungsi sebagai komunikator politik yang 

menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat 

petani juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok 

masyarakat kepada pemerintah. Kepercayaan masyarakat kepada partai politik 

mulai menurun dengan melihat politisi-politisi yang lebih mementingkan 

kepentingannya sendiri dibandingkan kepentingan rakyat apabila sudah terpilih 

menjadi wakil rakyat atau pemimpin, bahkan tidak sedikit dari beberapa yang 

sudah diberikan tanggung jawab menyelewengkan kekuasaan yang telah 

diberikan. 
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Pendidikan politik sebagai suatu cara yang dilakukan suatu bangsa untuk 

mentransfer budaya politik dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pendidikan 

politik perlu ditingkatkan sebagai kesadaran politik akan hak dan kewajiban 

sebagai warga negara, sehingga masyarakat petani dapat dapat ikut serta secara 

aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan bangsa dan negara. 

Pendidikan politik hendaknya lebih mengupayakan penghayatan para pemilih 

pemula terhadap nilai yang mengikat atau terwujud dalam sikap dan tingkah laku 

sehari-hari dalam kehidupan masyarakat dan bermasyarakat. Pendidikan politik 

menghendaki para pemilih menjadi warga negara yang baik dan menghayati nilai 

luhur bangsanya dan sadar akan hak-hak dan kewajibannya dalam hidup 

berbangsa dan bernegara dalam NKRI. Proses tersebut bukan hanya dilakukan 

dalam pendidikan formal, tetapi juga dilakukan di lingkungan pendidikan 

nonformal, informal bahkan di lingkungan sosial lainnya. 

Hal tersebut di tanggapi oleh Ismail (23 Tahun) selaku Tokoh Pemuda 

dan anggota Kpps di Lingkungan Lembanna: 

“kalau saya perhatikan dari masyarakat petani disini dimana tingkat 

dukungan dalam pemilu sangat besar terhadap satu calon . dimana satu 

calon itu adalah calon petahan dari partai PPP. Dimana calon ini 

memang sangat di sukai oleh masyarakat disini, kebetulan beliau juga 

termasuk berasal dari orang sini dan sebelumnya beliau selalu 

menyumbangkan pupuk untuk para petani. Antusias masyarakat dalam 

mendukung calon petahana tersebut bisa saya lihat dari upaya mereka 

mengkampayekan calon tersebut. Tapi yang di sayangkan sejauh ini 

belum ada program dari partai politik ataupun calon yang mengadakan 

pendidikan politik buat kami selaku masyakat petani. Masyarakat disini 

terkusus saya tau banyak soal politik lewat Tv atau lewat para 
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mahasiswa yang berkunjung dan ingin melakukan camp atau 

pendakian”.
60

 

Dari wawancara di atas bisa saya ambil kesimpulan bahwa dimana 

dukungan politik masyarakat petani Lingkungan Lembanna bisa dilihat langsung 

dengan kasat mata oleh informan yang dimana salah satu calon anggota legislati 

yaitu calon petahana. Dimana calon petahan mempunyai peluang besar untuk 

menang kembali dan bisa menduduki satu kursi dikarenakan kedekatan dengan 

masyarakat dan adaanya faktor kekerabatan. 

Dari pernyataan informan diatas dikatakan bahwa beliau mendapatkan 

informasi ataupun pendidikan politik dari Tv atau dari kunjungan para 

mahasiswa yang ingin melakukan pendakian di lembanna atau puncak Gunung 

Bawakaraeng. Bisa kita analisa bahwa disini belum ada perhatian khusus yang 

diberikan pemerintah setempat kepada pemilih pemulaagar kiranya mereka dapat 

memahami pentingnya pendidikan politik. 

Salah satu jalan agar masyarakat petani terkhusus ikut serta atau aktif 

dalam kegaiatan politik, adalah memberikan pendidikan politik. Pendidikan 

politik tidak hanya diperlukan oleh masyarakat petani saja tetapi wajib untuk 

semua kalangan.  

                                                             
60 Ismail (23 Tahun) Tokoh Pemuda, “Wawancara” di Lembana Tanggal 14 September 2919 

pukul 10.30 Wita. 



69 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dalam  bab ini penulis menguraikan kesimpulan yang didapat dari 

hasil penelitian dan pengumpulan data dilapangan terkait Sikap Politik 

Masyarakat Petani Dalam Pil Caleg 2019 di Lingkungan Lembanna 

Kelurahan Pattapang Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa . 

Masyarakat petani di Lingkungan Lembanna Kelurahan Pattapang 

Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa memiliki sikap politik terhadap 

pemilihan Calon Legislatif 2019, yaitu dimana mereka sudah memahami 

bahwa Partai politik sebagai penampung aspirasi rakyat karena memiliki 

kedekatan khusus dengan masyarakat petani di Lingkungan lembanna 

Kelurahan Pattapang Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.  

Masyarakat Petani di Lingkungan Lembanna memiliki perasaan suka karena 

msyarakat disana memiliki pengetahuan baru tentang pemilihan calon anggota 

legislatif yang di adakan bersamaan dan pengetahuan tambahan tentang 

adanya beberapa lembar kertas surat suara. 

Masyarakat petani Lingkungan lembanna Kelurahan Pattapang 

Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa, dapat menerima dengan baik 

dan turut menyambut pesta demokrasi dan berjalan dengan lacar saat 

pemilihan Calon legislatif tahun 2019. 
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B. SARAN 

Adapun saran dari penulis berkaitan dengan penelitian tersebut adalag 

sebagai berikut, yaitu: 

Diharapkan tindakan politik pada masyarakat petani di Lingkungan 

lembanna Kelurahan Pattapang harus lebih ditingkatkan, kemudia untuk 

kelompok sosial yang terlibat dalam kegiatan politik supaya dapat bersifat 

netral dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta menghindari 

bentuk-bentuk pelanggaran dalam sistem pemilu. Partisipasi politik 

masyarakat sangat penting bagi pelaksanaan pemerintahan demokrasi 

Indonesia, mulai tingkat kelurahan sampai nasional. Sehingga sangat penting 

bagi kita semua sebagai bagian dari masyarakat untuk berperan dalam 

kegiatan politik. 
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Lampiran 2, Dokumentasi 

 

Gambar 1. Wawancara dengan Ibu Rahmatia, S.Sos (Lurah Pattapang) 

 

Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Hamzah (Kepala Lingkungan 

Lembanna) 
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Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Madi (Rw 007 Lembanna) 

 

Gambar 4. Wawancara Bapak Hasbullah (Rw 008 Tappanjeng) 
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Gambar 5. Wawancara Bapak Kamaruddin (Rt 007 Lembanna) 

 

Gambar 6. Wawancara Bapak Syamsuddin (Rt 008 Tappanjeng) 
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Gambar 7. Wawancara Bapak Panik. K (Tokoh Adat) 

 

 

Gambar 8. Wawancara Bapak Haris (Tokoh Agama) 
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Gambar 9. Wawancara Bapak Dummang (Tokoh Masyarakat) 

 

Gambar 10. Wawancara Ibu Rohani (Tokoh perempuan ) 
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Gambar 11. Wawancar Ismail (Tokoh pemuda Lingkungan Lembanna) 
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