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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab -Latin  

Pedoman trasliterasi tulisan bahasa Arab ke dalam tulisan Latin pada skripsi 

ini, sebagai berikut:  

1. Konsonan 

Huruf arab Nama Huruf latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ Ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zat ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es  dan ye ش

 ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ Zet (dengan titik dibawah) ظ

 Ain „ Apostrof terbalik,, ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف
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 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ʼ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

Huruf Hamzah (ء) yang berada di awal kata mengikuti vokalnya tanpa di 

beri tanda apapun. Jika huruf Hamzah terletak di tengah atau akhir, maka harus 

diikuti dengan tanda (‟). 

2. Vokal  

Vokal dalam bahasa Arab menyerupai vokal dalam bahasa Indonesia, 

yaitu terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau 

diftong. Vokal monoftong pada bahasa Arab memiliki lambang berupa tanda 

atau harakat, adapun trasliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Huruf Nama 

  َ ´ fatḥah A A 

  َ ¸ Kasrah I I 

  َ  ˚ ḍammah U U 

 

Huruf vokal diftong bahasa Arab memiliki lambang yaitu gabungan antara 

harakat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, sebagai 

berikut: 
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Tanda Nama latin Huruf latin Nama 

 fatḥah dan yā’ Ai A dan I ي  

 fatḥah dan wau Au A dan U و  

 

3. Maddah  

Vokal maddah merupakan vokal panjang yang lambangnya berupa harakat 

dan huruf, adapun transliterasinya dalam bentuk huruf dan tanda, sebagai 

berikut: 

 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ي  ,‘  
Fatḥah dan alif 

atau yā‟ 
Ā A dan garis di atas 

 Kasrah dan yā‟ Ī I dan garis di atas .ي

و˚  َ    ḍammah dan wau Ū U dan garis di atas 

 

4. Syaddah (Tasydid) 

Di dalam sistem penulisan Arab, Syaddah (Tasydid) di lambangkan 

dengan tanda Tasydid (   َ  ), pada transliterasi dalam bentuk perulangan huruf 

atau konsonan ganda dan diberi tanda Syaddah. 
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ABSTRAK 

Nama : Tritia Kurniati 

Nim : 30600119047 

Judul : Hibriditas Identitas Masyarakat di Desa Sumberjo Kecamatan    

Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat 

  
 Penelitian ini mengkaji tentang identitas agama di Desa Sumberjo, 

Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat, dengan 

fokuus pada peran Nahdatul Ulama(NU) dan lembaga Dakwah Islam Indonesia 

(LDII) dalam membentuk identitas serta memengaruhi dinamika politik lokal. 

Interaksi antara NU dan LDII telah menghasilkan akulturasi identitas dalam 

masyarakat, yang terus berubah sejalan dengan kondisi sosial, agama, dan politik 

di Sumberjo. Teori Akulturasi digunakan untuk memahami proses akulturasi 

antara kedua organisasi tersebut, sementara teori perilaku politik diterapkan untuk 

menganalisis dinamika politik di antara mereka.  

  Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif untuk 

mengetahui lebih dalam tentang proses Akultirasi di Sumberjo melalui teknik 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi 

bagaimana setiap ormas yang awalnya membawa identitasnya, telah 

menyesuaikan diri dan tidak membawa identitas mereka dalam konteks politik.  

 Tujuan dari penelitian ini ialah mengkaji dan memahami fenomena 

Akulturasi Identitas masyarakat di desa Sumberjo, yang terdiri dari berbagai etnis 

dan ormas agama, dengan melibatkan analisis tentang bagaimana perbedaan 

pemahaman, keyakinan, dan tradisi agama menjadi faktor dalam proses akulturasi.  

 Rekomendasi dalam penelitian ini mencakup meningkatkan dialog 

antarumat beragama untuk memperkuat toleransi dan harmoni masyarakat. Perlu 

juga fokus pada inklusivitas politik lokal serta pemahaman mendalam tentang isu-

isu khusus kelompok tertentu untuk mengurangi konflik dan mempromosikan 

kerjasama dalam mengatasi tantangan bersama. Pendidikan dan kesadaran akan 

pentingnya persatuan dalam politik lokal juga penting untuk membangun 

masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. 

 Hasil penelitian ini meliputi, Pertama,  Proses Akulturasi di Desa 

Sumberjo yang mencerminkan sebuah kesatuan dalam politik lokal, kedua 

identitas bermain apik di dalam politik,  di mana pemilih bersatu untuk memilih 

pemimpin berdasarkan pertimbangan rasional dan inklusif, melampaui batasan 

identitas agama, dan menekankan pada kualifikasi serta program kerja kandidat. 

Kedua, Dinamika sosial di Desa Sumberjo menunjukkan konflik antara organisasi 

keagamaan NU dan LDII, mencerminkan ketidakharmonisan yang memerlukan 

toleransi dan dialog antarumat beragama untuk mewujudkan harmoni masyarakat. 

Ketiga, Penelitian ini berimplikasi pada politik diranah lokal, proses akulturasi  

yang terjadi dapat mengaburkan perhatian terhadap isu-isu yang bersifat khusus 

bagi kelompok-kelompok tertentu, yang pada gilirannya bisa menghambat upaya 

untuk menangani isu-isu spesifik yang dihadapi oleh kelompok-kelompok 

tersebut. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Indonesia memiliki bermacam suku, adat istiadat dan bahasa yang berbed di 

setiap daerahnya. Dari perbedaan tersebut, keragaman yang membentuk budaya 

sangat erat hubungannya dengan masyarakat, kemudian membentuk masyarakat yng 

plural atau masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih identitas. Kondisi ini biasa 

disebut dengan masyarakat majemuk. Masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri 

atas adanya fungsi dan pranata budaya yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang 

sebenarnya menjadi identitas diri dan integrasi sosial ke dalam mayarakat. Bronislaw 

Malinowski dan Melville J. Herskovits menjelaskan bahwa semua aspek yang 

terkandung dalam masyarakat dapat ditentukan  dari budaya masyarakat tersebut. 

Konsep pandangan ini adalah determinisme budaya.1 

 Keanekaragaman dalam kebudayaan merupakan kebhinekaan budaya yang 

dapat hidup berdampingan. Untuk menambah keragaman, pertemuan – pertemuan 

antar budaya juga mempengaruhi proses asimilasikebudayaa yang ada.2 

Keanekaragaman dan berbagai pendapat dapat memicu munculnya konflik. Oleh 

karena itu, dalam pandangan syariat Islam, Al-Qur’an sebagai pedoman kehidupan 

menganjurkan untuk hidup berdampingan daln saling bertoleransi, hal tersebut di 

sebutkan dalam QS Al-Hujurat/49 : 13. 

                                                           
 1 Desi  Karolina dan Randy, Kebudayaan Indonesia (Purbalingga : Eurika Media Aksara, 

2021). h. 1.  
 2 Umi Sumbulah dan  Nurjanah, Pluaralisme Agama : makna dan Lokalitas Pola Kerukunan 

Antar Umat Beragama (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013).  h. 2. 
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Terjemahan :  

 

“Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa 
danbersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling 
mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, 
Allah MAha Mengetahui, Maha Teliti”. 3 
 

 Menurut firman-Nya, Allah Swt. Mengingatkan bahwa manusia tidak 

meninggikan diri mereka dari pada yang lain karena budaya atau pemahaman 

tertentu. Dari beragamnya perbedaan, hal itu membawa manusia pada khidmatnya 

persaudaraan, dengan tidak membedakan satu orang dari yang lain. Ayat 13 Surah 

Al-Hujurat menegaskan nilai kemanusiaan laki-laki dan perempuan tidak berbeda dan 

manusia saling mengenal sehingga dapat bermanfaat bagi orang lain.  

 Pluralisme terjadi di kalangan masyarakat umum, interaksi tersebut terjadi 

dalam beberapa aspek, yakni pada bidang sosial, politik dan Agama. Perbedaan – 

perbedaan ini seringkali mengakibatkan konflik, terutama ketika berbicara tentang 

perbedaan di antara organisasi agama islam. Konflik ini muncul karena adanya saling 

curiga dan kesalahpahaman antara para penganut organisasi agama islam terhadap 

perilaku dan sikap komunitas Islam lainnya. Oleh karena itu, masyarakat perlu 

mengamalkan sikap toleransi agar menciptakan kehidupan yang harmonis di antara 

umat beragama, sambil menghormati hak asasi penganut agama – agama lain serta 

mengakui keberadaan organisasi-organisasi agama tersebut.  

                                                           
 3 Kementerian Agama , Qur’an  Dan Terjemahan (2019). 
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 Kehadiran organisasi keagamaan dalam kehidupan masyarakat merupakan 

sesuatu yang tak terelakkan, karena sudah menjadi bagian integral dalam kehidupan 

bersama. Organisasi ini memainkan peran penting dalam memperkuat ikatan 

persaudaraan antara individu. Dalam konteks ini, interaksi sosial dan organisasi 

agama saling terkaiit erat.  Menurut Gillian, interaksi sosial dapat digolongkan ke 

dalam dua bentuk. Yang pertama adalah proses interaksi yang bertujuan untuk 

mencapai kerjasama, yang melibatkan aspek-aspek seperti akomodasi dan asimilasi. 

Hal tersebut biasa disebut dengan proses interaksi yang bersifat assosiatif. 4 Di sisi 

lain, terdapat bentuk interaksi sosial yang memunculkan ketidaksetaraan dalam 

hubungn sosial. Ini meliputi persaingan, konflik, dan pertentangan, yang sering 

disebut sebagai proses interaksi yang bersifat dissosiatif. Dengan kata lain, organisasi 

keagamaan memainkan peran penting dalam menggalang ikatan sosial antarindividu 

dalam masyarakat.  

 Dalam konteks Indonesia yang memiliki berbagai macam organisasi Islam, 

perbedaan pendapat antara organisasi – organisasi tersebut seringkali menjadi topic 

perdebatan yang kerap muncul dalam kehidupan masyarakat. Perselisihan dan konflik 

yang muncul di dalam masyarakat sehubungan dengan perbedaan ini adalah masalah 

yang perlu diwaspadai dalam hubungan antarumat beragama. Dalam rangka 

melindungi hak dan kebebasan beragama, pemerintah berusaha ubtuk menciptakan 

suasana yang harmonis di antara umat beragama yang mendorong toleransi antarumat 

beragama. Oleh karenanya, pentingnya berinteraksi secara positif dan saling 

memahami dalam beragama menjadi semakin teramat penting dalam masyarakat. 

                                                           
 4 Hendropuspito, Sosiologi Agama .   (Cet, 1 ; Jakarta : yayasan kansius, 2014). h. 5. 
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 Perbedaan yang ada seringkali menghasilkan situasi di mana berbagai 

identitas berhadapan satu sama lain. Sayangnya, jika perbedaan ini tidak dihadapi 

dengan bijak, hal tersebut dapat memicu munculnya konflik, baik yang berskala besar 

maupun kecil. Di Indonesia, kita sering melihat konflik-konflik yang tak terhindarkan 

antara berbagai organisasi masyarakat, seperti yang terjadi di Wonokromo, 

Yogyakarta. Konflik ini muncul sehubungan dengan perbedaan pandangan mengenai 

Bedhug, yang akhirnya mengarah pada perselisihan antara Nahdatul Ulama (NU) dan 

Muhammadiyah. Konflik tersebut tidak hanya terbatas pada bentrokan fisik, tetapi 

juga mencakup pertentangan verbal, dengan anggapan bahwa NU seharusnya tidak 

berinteraksi dengan Muhammadiyah dalam hal keagamaan, dan sebaliknya. 5 Selain 

kasus Wonokromo, kita juga dapat merujuk pada insiden Monas tahun 2008, yang 

merupakan tragedy bentrok antara dua organisasi masyarakat, yaitu FPI (Front 

Pembela Islam) dan AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Keadilan dan Demokrasi). 

Peristiwa ini dikenal sebagai insiden monas dan berakibat pada korban6, di mana 

setidaknya 70 orang mengalami luka-luka dan 14 diantaranya melakukan perawatan 

di rumah sakit.   

 Percampuran dan pembauran antara dua identitas melalui proses interaksi 

yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari merupakan proses Akulturasi. 

Akulturasi dimaknai sebagai proses penyatuan antara budaya identitas, yang melekat 

untuk memperoleh pada suatu kebutuhan yang sama. Cris Barker dalam kajian 

budaya, identitas dan subjektivitas saling berkaitan. Subjektivitas menyangkut diri 

                                                           
 5 Shodiq  Raharjo “Konflik antara NU dan Muhammadiyah (1960-2002) :  Studi Kasus di 

Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta : Fak. Adab UIN Sunan Kalijaga, 2017), 

h. 8 

 6 Gatut priyowidodo, “Reporting on Monas Incident in the Mass Media Construction”. Jurnal 

Ilmu Komunikasi 8, no. 2 (2010): h. 135. 
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seseorang (identitas pribadi), yang meliputi perasaan, emosi, keinginan dan kehendak. 

Dalam hal ini, identitas seseorang atau kelompok dapat berubah di sekitarnya. Dapat 

dipahami pula, dengan adanya kemauan atau hasrat akan sesuatu, identitas akan 

menjadi alat politik.7 

 Dalam politik, terkhususnya pada politik lokal dalam Kontes Pemilihan 

Kepala Desa (Pilkades) memiliki dua hal yang menjadi orientasi pemilih saat 

melakukan pemilihan. Yang pertama didasarkan pada orientasi pemecahan masalah 

kebijakan dan yang kedua pada orientasi ideologis. Orientasi pertama, pemilih 

biasanya faktual karena menyangkut kepekaan sosial dengan rancangan program 

kerja dari para kontestan. Kemudian yang kedua, masyarakat sangat peduli dengan 

ideologi pesaing, maka dari itu biasanya subjektif. Bila mengacu pada persamaan 

agama, suku, bahasa, dan budaya para kontestan. Kedua pendekatan ini dapat 

digunakan untuk mempelajari perilaku pemilih.  8 

 Desa sumberejo kecamatan Wonomulyo merupakan wilayah yang memuat 

berbagai macam identitas ormas agama, yakni Nahdathul Ulama (NU) dan Lembaga 

Dakwah Islam Indonesia (LDII). Dari ke dua etnis tersebut, terkait dengan sejarah, 

pada awal keberadaan kedua ormas tersebut berbeda, NU ada sejak para transmigran 

datang, diawali dengan pembukaan lahan oleh masyarakat transmigran jawa dan terus 

berkembang hingga saat ini dan LDII masuk pada 1990, dari perbedaan tersebut, desa 

Sumberejo memiliki keberagaman yang saling berkaitan.  

                                                           
 7 Wening Purbasari Soenjoto, “Eksploitasi Isu Politik Identitas Terhadap Identitas Politik 

Pada Generasi Milenial Indonesia di Era 4.0”. Jurnal Islamic Studies and Humanities 4, no. 2 (2019) : 

h. 201. 

 8 Lukman Yunus, “Peran Politik Identitas Etnis Studi kasus Pilkades di Desa  Siru Kecamatan 

Lembor Kabupaten Manggarai Barat”. Skripsi. Makassar : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018. h. 28 
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 Berangkat dari pemahaman yang diungkapkan oleh Stuart Hall (1990) bahwa 

konstruksi identitas bukan produk sekali jadi, sehingga identitas seseorang dapat terus 

menerus diskontruksi atau dibentuk terutama apabila orang yang bersangkutan 

menetap di suatu tempat yang benar-benar baru. Namun, dalam  konteks agama setiap 

individu tetap terbawa dan digunakan sebagai cara mereka melihat dirinya karena 

mereka memiliki perbedaan pemahaman dalam agama dan tanpa kepentingan publik 

dengan dirinya pada realitas sosial. Identitas yang mengalami Akulturasi dapat 

dilacak melalui pembacaan terhadap kondisi kedua identitas ormas tidak lagi murni 

membawa identitas asalnya. Dalam penelitian ini adalah NU dan LDII, Untuk 

memudahkan dalam menelaah fenomena ini, teori Akulturasi dapat digunakan dalam 

melihat telah terjadi pergeseran atau perubahan yang dilakukan oleh masyarakat 

sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi lingkungan, khususnya dalam kondisi 

politik.9 

 Penelitian ini merujuk pada fenomena di Desa Sumberejo dengan melibatkan 

dua organisasi agama, yaitu Nahdathul Ulama (NU) dan Lembaga Dakwah Islam 

Indonesia (LDII) dalam pemahaman identitas masyarakat di desa tersebut mengalami 

proses Akulturasi, terutama dalam konteks politik lokal, dimana perbedaan 

pemahaman, keyakinan, dan tradisi agama mempengaruhi dinamika identitas mereka. 

Dengan melibatkan masyarakat Desa Sumberejo yang tergabung dalam organisasi 

NU dan LDII, penelitian ini mencakup beberapa aspek, seperti: Identitas Agama, 

membaca perbedaan pemahaman agama, keyakinan, dan tradisi agama memengaruhi 

identitas masyarakat dalam konteks agama. Identitas Politik, melihat Politik lokal di 

                                                           
 9 Vellayati  Hajad dan Firman Parlindungan. “Kuasa Identitas Hibrida di Nagan Raya”. Jurnal 

Etika Politik 4, no. 1 (2016). h. 49. 
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desa tersebut mempengaruhi identitas masyarakat, terutama dalam pemilihan kepala 

desa (Pilkades). Dinamika Hubungan antara NU dan LDII dimana hubungan antara 

dua organisasi agama ini terdapat konflik, persaingan, atau usaha-usaha untuk 

membangun kerjasama dan terakhir Akulturasi Identitas: Identitas masyarakat Desa 

Sumberejo mengalami akulturasi, yaitu proses penyatuan identitas yang berbeda, 

terutama dalam konteks politik, dan terdapat upaya-upaya untuk menyatukan persepsi 

antara identitas-identitas.  

 Dalam aspek agama, hubungan masyarakat antara ormas tidak berjalan 

baik,perbedaan pemahaman, keyakinan dan tradisi agama menjadi salah satu 

faktornya. Identitas melekat karena adanya hasrat dan didukung oleh keyakinan yang 

mengaku “sama”. Namun, dibalik itu, terjadi dinamika dalam proses upaya penyatuan 

persepsi antara identitas, hal itu dapat dikaji dalam bidang politik, khususnya pada 

politik lokal. Masyarakat yang memiliki perbedaan dalam aspek keyakninan tersebut 

masih membawa identitas dalam ranah agama, sehingga pada akhirnya identitas 

hibrida tidak dapat bermain apik di ruang lingkup ini. Berry mengatakan bahwa 

akulturasi melibatkan perubahan dalam struktur sosial dan institusi. Dari ulasan di 

atas, maka penulis mengambil judul penelitian “Akulturasi antara NU dan LDII 

pada Pilkades 2021 di Desa Sumberejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten 

Polewali Mandar Sulawesi Barat”. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

 Sehubungan dengan permasalahan di atas, penelitian ini berfokus pada 

proses akulturasi masyarakat di Desa Sumberjo dengan melihat kondisi 

masyarakat pada aspek politik sebagai ruang penyatuan. Dengan fokus 

penelitian mengenai dinamika pemahaman antara organisasi masyarakat 

(ormas) agama islam dan politik sebagai ruang akulturasi pada masyarakat di 

Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar 

Sulawesi Barat. 

2. Deskripsi Fokus 

 Fokus penelitian ini pada analisis mendalam terhadap proses akulturasi 

identitas masyarakat Desa Sumberjo yang tergabung dalam organisasi 

Nahdatul Ulama (NU) dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), dengan 

penekanan khusus pada aspek identitas agama dan politik lokal. Melalui 

penelitian ini, akan diidentifikasi bagaimana perbedaan dalam pemahaman 

agama,  keyakinan, dan tradisi agama memengaruhi identitas mayarakat, serta 

apakah terdapat upaya – upaya untuk menyatukan identitas yang berbeda. 

Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi dinamika hubungan antara 

NU dan LDII di Desa Sumberjo, termasuk potensi  konflik, persaingan, atau 

kerjasama yang mungkin ada diantara kedua organisasi.  
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C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dengan penelitian yang diuraikan pada latar belakang penelitian, 

maka dapat dilihat beberapa masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses akulturasi antara NU dan LDII pada Pilkades 2021 di Desa 

Sumberjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi 

Barat? 

2. Bagaimana Implikasi akulturasi identitas dalam politik lokal? 

 

D. Tujuan dan Manfaat penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses akulturasi 

antara NU dan LDII  di Desa Sumberjo pada Pilkades 2021. 

b. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi akulturasi 

identitas etnis dalam politik di ranah lokal 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1) Sehubungan dengan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini 

dapat memberikan kontribusi teoritis bagi perkembangan studi 

ilmu politik. Terutama mengenai akulturasi politik. 

2) Dapat dijadikan sebagai dasar atau referensi bagi peneliti lain 

untuk mengembangkan dan menghasilkan karya tulis 

penelitian yang relevan. 
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b. Manfaat  Praktis 

1) Memberikan pengetahuan kepada para pembaca mengenai 

dinamika Organisasi Masyarakat di Desa Sumberjo 

2) Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dapat memberikan 

penjelasan dan pemahaman tentang akulturasi kepada 

maysrakat luas. Terkhusus hibriditas  masyarakat di Desa 

Sumberjo. 

E. Tinjauan Pustaka 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengkaji beberapa sumber penelitian 

terdahulu yang dianggap sesuai dengan tema kajian, beberapa diantaranya adalah : 

Pada penelitian yang pertama dilakukan oleh Bambang Khorudiin, dengan 

metode penelitian kualitatif, membahas interaksi sosial dan konflik antara organisasi-

organisasi keagamaan di Desa Pancasila, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung 

Selatan. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana organisasi- organisasi keagamaan, 

seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, 

Shalafi, dan Khilafatul Muslimin, berinteraksi dan mengatasi konflik dalam konteks 

masyarakat Islam di daerah tersebut.  

Organisasi keagamaan menurut Bambang merupakan bentuk kemasyarakatan 

yang didasarkan pada kesamaan dalam kegiatan dan profesinya dalam agama. 

Interaksi sosial masyarakat Islam melibatkan hubungan dinamis antara individu, 

kelompok, dan individu dengan kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 

penelitian ini, interaksi masyarakat Islam mengacu pada hubungan antara berbagai 

organisasi Islam yang berbeda, yang hidup berdampingan dengan sudut pandang 

yang berbeda terkait hukum-hukum Islam. 
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Konflik dalam Organisasi Keagamaan, penelitian tersebut menunjukkan 

beberapa masalah keagamaan yang dapat memicu konflik dalam masyarakat. Salah 

satu masalah utama adalah kurangnya interaksi yang harmonis antara organisasi- 

organisasi keagamaan, yang dapat dipahami melalui teori konflik dan integrasi. 

Konflik mungkin muncul sebagai akibat dari kontravensi sosial, persaingan, 

prasangka, etnosentrisme, diskriminasi, dan antagonisme. Namun, penelitian juga 

mengungkapkan upaya positif untuk mengurangi konflik antara organisasi 

keagamaan. Ini termasuk kerjasama dalam bidang pertanian, gotong royong dalam 

pemeliharaan jalan, serta musyawarah antara organisasi keagamaan dan kepala desa 

(akomodasi) yang menghasilkan kesepakatan dalam pelaksanaan kegiatan agama 

seperti Sholad Idul Fitri dan Idul Adha. 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa konflik antara organisasi keagamaan 

dalam masyarakat Desa Pancasila di Kabupaten Lampung Selatan disebabkan oleh 

interpretasi dan pemahaman yang berbeda tentang ajaran agama, khususnya dalam 

hal hal-hal peribadatan. Untuk mengatasi konflik ini, ada upaya untuk menafsirkan 

kembali ajaran agama dan mencari titik temu dalam level tertentu. Penting untuk 

diingat bahwa, meskipun ada perbedaan dalam syariat agama, pada level esoteris atau 

budaya, semua agama dianggap memiliki tujuan yang sama. 

Dalam kasus tersebut, dialog adalah salah satu cara untuk mencari solusi 

ketika terdapat perbedaan pandangan. Namun, ketika titik temu tidak dapat dicapai, 

penting juga untuk mengandalkan ketegasan hukum yang berlandaskan pada 

penghormatan hak asasi manusia sebagai upaya untuk memelihara kedamaian dalam 

beragama. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika 

sosial dalam konteks organisasi keagamaan dan konflik yang dapat muncul, serta 
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upaya untuk mencapai perdamaian dan kesepakatan.10 

 

 Kemudian, pada tinjauan pustaka yang kedua membahas tentang Akulturasi 

Bahasa antara Etnis Cina dan Jawa di Daerah Pecinan Semarang: Konvergensi atau 

Divergensi Ujaran Penutur Bahasa Jawa, dilakukan oleh Raden Arief Nugroho dan 

Valentina Widya Suryaningtyas dari Universitas Dian Nuswantoro Semarang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena akulturasi bahasa antara 

masyarakat Jawa dan Cina di daerah pecinan Semarang, khususnya dalam konteks 

konvergensi atau divergensi ujaran penutur bahasa Jawa.  

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dan penelitian lapangan. 

Sepuluh responden, masing-masing dari etnis Cina dan Jawa, diwawancarai dengan 

menggunakan pedoman wawancara dan direkam menggunakan tape recorder. Tujuan 

metode ini adalah untuk mendapatkan gambaran holistik dan mendalam mengenai 

penggunaan bahasa oleh masyarakat Jawa di daerah pecinan Semarang. Dalam Jurnal 

tersebut,  ditemukan bahwa sebagian masyarakat Jawa di daerah pecinan Semarang 

cenderung mengadopsi style and features ujaran etnis Cina dalam komunikasi sehari-

hari. Hal ini terutama disebabkan oleh faktor ekonomi, di mana sebagian besar 

masyarakat Jawa bekerja di usaha milik etnis Cina. Penggunaan bahasa Cina 

dianggap dapat memperlancar hubungan psikologis dan solidaritas antara "majikan 

dan bawahan." Selain itu, ada pula elemen penghormatan terhadap masyarakat Cina 

yang lebih tua dan penggunaan bahasa Cina sebagai strategi bisnis untuk 

                                                           
 10  Bambang Khoiruddin, “Organisasi Keagamaan dan Interaksi Sosial Masyarakat Islam Di 

Desa pancasila Kecamatan Natar Kabupaten \lampung Selatan”, Skripsi (Bandar Lampung : fak. 

Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, 2019).  
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mendapatkan kepercayaan. Namun, ada juga responden yang tetap mempertahankan 

penggunaan bahasa Jawa sebagai simbol kebanggaan dan solidaritas etnis Jawa. Hal 

ini terutama terjadi ketika masyarakat Jawa ingin menjaga identitas kultural mereka, 

meskipun dalam situasi lingkungan pecinan yang cenderung didominasi oleh etnis 

Cina. 

 Implikasi dari penelitian tersebut adalah bahwa identitas kultural dan sosial 

memainkan peran penting dalam pilihan bahasa masyarakat. Masyarakat Jawa 

dipecinan Semarang mengalami perubahan dalam gaya dan fitur ujaran mereka 

sebagai respons terhadap situasi sosial dan ekonomi. Temuan menunjukkan bahwa 

akulturasi bahasa tidak hanya mencerminkan perubahan linguistik tetapi juga 

mencerminkan dinamika kekuasaan dan identitas budaya. Selain itu, hasil penelitian 

memberikan pandangan yang berharga bagi pembuat kebijakan dan komunitas etnis 

di daerah pecinan Semarang dalam memahami dinamika komunikasi lintas etnis dan 

mengelola diversitas budaya. 

 Secara keseluruhan, Raden Arief Nugroho dan Valentina Widya 

Suryaningtyas menyoroti kompleksitas akulturasi bahasa antara etnis Cina dan Jawa 

di daerah pecinan Semarang. Meskipun ada elemen konvergensi yang terlihat dalam 

penggunaan bahasa Cina oleh masyarakat Jawa, kebanggaan dan solidaritas terhadap 

identitas budaya tetap menjadi faktor penting dalam pemilihan bahasa. Implikasinya 

mencakup pemahaman lebih dalam tentang interaksi lintas budaya di pecinan 

Semarang serta pengaruhnya terhadap dinamika sosial dan ekonomi.11 

                                                           
 11 Raden Arief dan Valentina Widya Suryaningtyas, "Akulturasi Antara Etnis Cina dan Jawa: 

Konvergensi atau Divergensi Ujaran Penutur Bahasa Jawa?", Seminar Nasional Pemertahanan Bahasa 

Nusantara 1, no. 3 (2010) . 
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 Pada penelitian ketiga mengenai Akulturasi Islam dan Budaya Lokal oleh 

Nasruddin, penelitian tersebut menunjukkan hubungan antara kultur/budaya dengan 

kreativitas manusia, serta bagaimana kreativitas tersebut seharusnya disalurkan sesuai 

dengan nilai-nilai Islami. Pendapat tersebut kemudian menggambarkan bahwa 

dakwah atau usaha untuk menyadarkan manusia terkadang kurang efektif, mungkin 

karena metode dan penampilan yang belum memadai. 

 Dalam konteks ini, pemahaman manusia sebagai mahluk budaya diperoleh 

dari kajian sosiologi dan antropologi agama, yang menyatakan bahwa manusia 

memiliki kecenderungan untuk mengaitkan dunia ini dengan kekuatan gaib, suka 

mengadakan festival, dan menggunakan simbol-simbol untuk mengekspresikan 

pemikiran dan perasaan. Penggunaan simbol-simbol ini, dalam konteks agama Islam, 

terlihat dalam festival dan ritus keagamaan, yang dianggap sebagai ekspresi 

peradaban dan hubungan erat antara agama dan budaya. Dakwah kultural, sebagai 

misi, dijelaskan sebagai upaya dinamisasi dan purifikasi budaya. Dinamisasi 

bermakna berkembang dan berubah ke arah yang lebih baik dan Islami, sedangkan 

purifikasi merupakan pemurnian nilai-nilai budaya dengan mencerminkan nilai-nilai 

tauhid. Islam membutuhkan kebudayaan untuk menyebarkan misi-misinya, namun 

perlu dibedakan antara nilai-nilai Islam yang bersifat universal dan abadi dengan 

aspek budaya yang bersifat relatif dan temporal.  

 Dalam penelitian tersebut, Nasruddin membahas tema akulturasi antara nilai-

nilai Islam dan tradisi lokal dalam sejarah Islam di Indonesia. Secara umum, penulis 

menyampaikan bahwa Islam tidak hanya melakukan purifikasi terhadap tradisi lokal, 

tetapi juga mengakomodir dan mereformasi, sehingga terjadi islamisasi budaya dan 
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budayasasi Islam. Beberapa contoh akulturasi yang dibahas melibatkan praktik-

praktik seperti thāwaf, sāi’, pernikahan, ‘akiqah, qurban, dan pelaksanaan dua hari 

raya. 

 Pada awalnya, penulis membahas tradisi thāwaf yang sudah ada sebelum 

turunnya al-Qur’an, namun di dalamnya terdapat perubahan dalam pelaksanaannya 

setelah Islam datang, seperti penggunaan talbiyah oleh Nabi Muhammad saw. 

Kemudian, penulis juga menyebutkan bahwa tradisi penyembelihan hewan saat 

kelahiran anak (‘akiqah) dan qurban juga telah ada sebelum Islam, namun Islam 

mengakomodir dan mereformasinya sesuai dengan prinsip tauhid dan sosial 

kemanusiaan. Selanjutnya, penulis menyoroti peran ulama dalam membudayakan 

Islam dan menjelaskan teori akulturasi sebagai masuknya nilai-nilai budaya asing ke 

dalam budaya lokal tradisional. Akulturasi ini dapat diterima dengan baik oleh 

sebagian masyarakat, sementara masyarakat yang "beragama lemah" mungkin 

merespon secara negatif karena menginginkan keutuhan pelaksanaan upacara budaya 

tanpa pelanggaran terhadap agama. 

 Selain itu, jurnal ini  membahas peran Walisongo dalam menyebarkan Islam 

di Indonesia. Para Wali Songo dijelaskan menggunakan tradisi lokal sebagai sarana 

untuk memasukkan nilai-nilai ajaran agama. Mereka melakukan dakwah dengan 

memahami keadaan dan budaya setempat, sehingga agama Islam dapat diterima oleh 

masyarakat dengan lebih baik. Dalam konteks penelitian tentang trio Datok di 

Sulawesi Selatan, penulis menjelaskan strategi dakwah mereka. Mereka tidak 

langsung menjalankan misi, melainkan menyusun strategi berdasarkan kondisi dan 
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keahlian masing-masing. Melalui penyebaran Islam, terjadi akulturasi antara ajaran 

Islam dan budaya lokal, sehingga terbentuklah tradisi islami di masyarakat setempat. 

 Dalam penelitian Nasruddin, peneliti menunjukkan bagaimana proses 

akulturasi terjadi di Sulawesi Selatan, dengan fokus pada tokoh Dato ri Tiro. Dalam 

menjalankan dakwahnya, Dato ri Tiro menggunakan metode yang sesuai dengan 

budaya setempat, termasuk tradisi sufi. Akulturasi ini memungkinkan Islam 

terintegrasi dengan budaya lokal, seperti yang terlihat dari kepercayaan dan praktik 

masyarakat setempat yang tetap terjaga. 

 Pada akhirnya, penelitian ini menggambarkan kompleksitas hubungan antara 

Islam dan budaya lokal di Indonesia, menunjukkan bahwa akulturasi adalah suatu 

proses yang dapat menciptakan keseimbangan dan integrasi antara nilai-nilai agama 

dan tradisi lokal. Dalam hal ini, akulturasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat 

dakwah, tetapi juga sebagai cara untuk memperkuat pemahaman dan penerimaan 

agama Islam dalam konteks budaya yang berbeda.12 

 Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh H. Khomsahrial Romli, dengan 

penelitian mengenai Akulturasi dan asimilasi dalam konteks interaksi antar etnik, 

penelitian ini memberikan pemahaman yang cukup mendalam mengenai konsep 

akulturasi dan asimilasi dalam konteks interaksi antaretnik. Kontribusi dari para pakar 

seperti Robert Redfield, Ralph Linton, Melville J. Herskovits, dan Mulyana 

memberikan landasan teoritis yang kuat untuk pembahasan mengenai perubahan 

budaya yang terjadi ketika kelompok individu berbeda budaya berinteraksi. 

                                                           
 12 Nasruddin, “Kajian Kritis Akulturasi Islam dan Budaya Lokal”,  Jurnal Rihlah 9, no. 1 

(2021).  
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 Dalam konteks akulturasi, penekanan pada penerimaan pola-pola budaya baru 

dan ciri-ciri masyarakat pribumi oleh kelompok minoritas dijelaskan dengan baik. 

Pandangan bahwa akulturasi merupakan suatu bentuk perubahan budaya yang dapat 

terjadi melalui kontak langsung antar kelompok budaya. 

 Pemisahan antara akulturasi dan asimilasi juga ditegaskan sebagai proses dua 

arah, sementara asimilasi sebagai proses satu arah. Pemahaman ini memberikan 

nuansa yang lebih kaya terkait dengan bagaimana perubahan budaya dapat terjadi, 

apakah itu melalui pengambilalihan budaya dominan atau melalui pertukaran dua 

arah antara kelompok etnik. Selanjutnya, penjelasan mengenai dimensi asimilasi oleh 

Gordon, seperti asimilasi kultural, struktural, marital, identifikasional, penerimaan 

sikap, penerimaan perilaku, dan kewarganegaraan, memberikan pandangan yang 

lebih komprehensif terhadap berbagai aspek perubahan budaya yang mungkin terjadi 

dalam suatu kelompok etnik. Pentingnya pemahaman dan kearifan masyarakat dalam 

menghadapi perbedaan budaya juga disoroti, terutama dalam konteks masyarakat 

majemuk seperti Indonesia. Konflik sosial yang dapat muncul disebabkan oleh 

ketidakpahaman antar etnik, dan identifikasi faktor seperti kekuasaan, persepsi, dan 

tujuan sebagai penentu hubungan antar suku memberikan wawasan yang relevan. 

 Dalam pembahasan mengenai identitas etnik, penelitian ini menggambarkan 

kompleksitas dan dinamika dalam menjaga identitas dalam konteks perubahan 

budaya. Kemudian, penekanan pada pentingnya adaptasi dalam komunitas majemuk 

dan konflik yang mungkin timbul membuka ruang untuk memahami bagaimana 

masyarakat dapat mengelola perubahan budaya dengan bijak. Secara keseluruhan, H. 

Khomsahrial Romli memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami konsep 
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akulturasi dan asimilasi serta relevansinya dalam konteks interaksi antaretnik, 

terutama di Indonesia. Penelitian ini memberikan landasan yang kokoh untuk 

pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana perubahan budaya terjadi dan bagaimana 

masyarakat dapat beradaptasi dengan perbedaan budaya.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 13 H. Khomsahrial Romli, “Akulturasi dan Asimilasi dalam konteks Interaksi antar Etnik”, 

Ijtimaiyya 8, no. 1 (2015).  
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Kajian Teori  

1. Teori Akulturasi 

 Menurut Diaz dan Grenier akulturasi dapat dideskripsikan sebagai 

suatu tingkat dimana seorang individu mengadopsi nilai, kepercayaan, budaya 

dan praktek- praktek tertentu dalam budaya baru.14 Sedangkan menurut 

Redfield, Linton dan Herskovits akulturasi memahami fenomena yang terjadi 

ketika kelompok individu yang memiliki budaya yang berbeda datang ke 

budaya lain kemudian terjadi kontak berkelanjutan dari sentuhan yang 

pertama dengan perubahan berikutnya dalam pola kultur asli atau salah satu 

dari kedua kelompok.15 

 Berry mengatakan bahwa akulturasi adalah sebuah proses yang 

merangkap dari perubahan budaya dan psikologis yang berlangsung sebagai 

hasil kontak antara dua atau lebih kelompok budaya dan anggotanya. Pada 

level kelompok akulturasi melibatkan perubahan dalam struktur sosial dan 

institusi. Sedangkan pada level individu akulturasi melibatkan perubahan 

perilaku.16 

 Berry mencatat dua pemahaman penting terkait dengan konsep 

akulturasi. Pertama adalah konsep akulturasi yang mencoba memahami 

                                                           
 14 Raden Arief dan Valentina Widya Suryaningtyas, "Akulturasi Antara Etnis Cina dan Jawa: 

Konvergensi atau Divergensi Ujaran Penutur Bahasa Jawa?", Seminar Nasional Pemertahanan Bahasa 

Nusantara 1, no. 3 (2010) : h. 64. 

 15 Redfield, R., Linton, R., dan Herskovits, “Memorandum on The Study of Acculturation”,. 

American Anthropologist 38, (1936): h. 149. 

 16 J. W. Berry, "Acculturation: Living successfully in two cultures", International Journal of 

Intercultural Relations 29, (2005):h. 698 
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berbagai fenomena yang dihasilkan oleh kelompok individu yang memiliki 

budaya berbeda manakala kelompok individu tersebut memasuki budaya baru, 

sehingga mengakibatkan perubahan-perubahan pada pola budayanya yang 

asli. Dengan dasar konsep tersebut, akulturasi dibedakan dari perubahan 

budaya dan juga juga dibedakan dari asimilasi. Akulturasi dilihat sebagai 

bagian dari konsep yang lebih luas mengenai masalah perubahan budaya. 

Kedua adalah konsep akulturasi yang diawali dengan hubungan antara dua 

atau lebih sistem budaya. Dalam konteks ini, perubahan akulturatif dipahami 

sebagai konsekuensi dari perubahan budaya. Hal tersebut mungkin 

diakibatkan oleh sebab-sebab yang tidak kultural, seperti halnya perubahan 

ekologis atau demografis. Dengan dasar konsep tersebut, akulturasi mencakup 

perubahan yang mungkin tidak berhubungan secara langsung dengan masalah 

budaya, seperti halnya masalah ekologis. 

 Pada level individu seseorang harus mempertimbangkan perubahan 

psikologis yang terjadi dan pengaruh adaptasinya pada situasi yang baru. 

Dalam mengidentifikasi perubahan tersebut dibutuhkan contoh dari suatu 

populasi dan juga perlu mempelajari individu-individu yang terlibat dalam 

proses akulturasi. Perubahan-perubahan tersebut dapat menjadi suatu 

rangkaian perubahan yang dengan mudah dapat diselesaiakan (seperti: cara 

berbicara, cara berpakaian, ataupun cara makan), tetapi dapat juga menjadi 

suatu pola rangkaian yang problematic sifatnya yang menghasilkan stress- 

akulturatif sebagaimana tampak dalam bentuk ketidakpastian, kecemasan.dan 

depresi.  
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 Proses adaptasi yang terjadi dapat berbentuk adaptasi internal atau 

psikologis, tetapi dapat juga berbentuk adaptasi sosiokultural Akulturasi 

budaya menunjuk pada perilaku individu atau kelompok individu yang 

berinteraksi dengan budaya tertentu, sementara akulturasi psikologis 

menunjuk pada dinamika intrapersonal dalam diri tiap individu yang 

menghasilkan berbagai reaksi berbeda antara yang satu dengan yang lain, 

meskipun mereka berada dalam wilayah akulturasi yang sama. 

 Proses Akulturasi melibatkan perubahan dalam struktur sosial dan 

institusi. Hal tersebut dapat ditelusuri dengan membaca kondisi sosial  

pmasyarakat yang mengalami perubahan struktur, dalam penelitian ini adalah 

masyarakat desa Sumberjo dalam perbedaan organisasi masyarakat NU dan 

LDII. Ormas NU memasukkan unsur-unsur tertentu untuk identitas lain dan 

begitu sebaliknya. Dalam proses menganalisis realitas fenomena pada 

penelitian ini menggunakan teori akulturasi menurut berry, bahwa dalam 

proses penyatuan yang terjadi setelah konflik yakni pada perbedaan ormas 

agama dan ruang ketiga dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai tempat 

akulturasi setelah berakhirnya konflik, dalam hal ini politik. 

2. Teori Perilaku Politik 

 Perilaku pemilih, atau yang dikenal sebagai voting behavior, 

mencerminkan tindakan individu dalam menentukan pilihan politiknya 

berdasarkan preferensi atau kesesuaian tertentu. Haryanto (2000) 

mendefinisikan voting sebagai kegiatan warga negara yang memiliki hak 

pilih, yang terdaftar sebagai pemilih, dan memberikan suaranya untuk 
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memilih wakil-wakilnya dalam suatu pemilihan umum.17 Menurut Jack C 

Plano, studi mengenai perilaku memilih mengkaji kecenderungan atau 

kebiasaan pilihan rakyat dalam pemilihan umum, dengan fokus pada 

pemahaman latar belakang yang mendasari keputusan mereka dalam 

melakukan pemilihan. Ini mencakup pemahaman mengapa individu memilih 

calon tertentu dan faktor-faktor yang memengaruhi pilihan politik mereka.18 

 Budiarjo memberikan definisi lebih lanjut mengenai perilaku memilih 

sebagai suatu kegiatan aktif dalam kehidupan politik, di mana individu atau 

kelompok orang terlibat dalam proses politik dengan memilih pemimpin 

negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan 

pemerintah.19 Kegiatan ini melibatkan berbagai tindakan seperti memberikan 

suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, berkomunikasi atau 

melakukan lobi dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi 

anggota partai politik, atau terlibat dalam gerakan sosial dengan tindakan 

langsung. Dengan demikian, perilaku memilih tidak hanya terbatas pada 

proses pemilihan umum, tetapi juga mencakup partisipasi dalam berbagai 

kegiatan politik yang bertujuan untuk memengaruhi dan membentuk 

kebijakan pemerintah.  

 Sedangkan menurut penulis, teori pola perilaku politik Voting 

Behavior merupakan pendekatan dalam ilmu politik yang mencoba untuk 

memahami dan menjelaskan mengapa individu memilih atau tidak memilih 

dalam pemilihan umum atau proses politik lainnya. Teori ini memusatkan 

                                                           
 17 Frandy Edo Mukuan, “Perilaku Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Manado 

2020” Jurnal Ilmu Pemerintahan, (2020). h. 4 

 18 Plano, Jack C. dkk. Kamus Analisis Politik . (Jakarta : rajawali Press, 1985). h. 57. 

 19 Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik. (Jakarta : Pustaka Utama, 2008). h. 43. 
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perhatian pada faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pemilih, dengan 

tujuan untuk merinci bagaimana pemilih membuat keputusan mereka di 

tempat pemungutan suara. Salah satu aspek penting dalam teori Pola Perilaku 

Politik adalah faktor-faktor yang memengaruhi pilihan pemilih. Beberapa 

faktor ini termasuk afiliasi partai, ideologi politik, dan karakteristik sosial 

seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, agama, dan status ekonomi. Afiliasi 

partai merujuk pada sejauh mana pemilih mengidentifikasi diri dengan partai 

politik tertentu, sementara ideologi politik mencerminkan keyakinan dan 

nilai-nilai politik yang memandu pilihan pemilih. Faktor-faktor sosial, 

seperti pendidikan dan agama, juga dapat memengaruhi preferensi pemilih 

dan keputusan dalam pemilihan. 

 Selain faktor-faktor individu, teori  pola perilaku politik juga 

mempertimbangkan konteks politik yang mempengaruhi perilaku pemilih. Ini 

termasuk isu-isu politik saat ini, citra kandidat, kampanye politik, dan 

perasaan  terkait situasi ekonomi atau masalah sosial. Pemilih sering kali 

terpengaruh oleh pesan kampanye, media massa, dan persepsi tentang 

kandidat yang bersaing. Lebih dari itu, teori ini juga mengakui peran penting 

kelompok sosial dan budaya dalam membentuk pola perilaku politik. 

Kelompok-kelompok seperti keluarga, teman dan komunitas lokal dapat 

memengaruhi sikap politik dan preferensi. Budaya politik suatu negara juga 

dapat membentuk bagaimana mereka berpartisipasi dalam proses politik dan 

membuat keputusan pemilihan. Penting untuk dicatat bahwa teori pola 

perilaku bukanlah pendekatan yang bersifat universal, dan faktor-faktor yang 
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memengaruhi pemilih dapat berbeda-beda di berbagai konteks politik.20 

Dalam beberapa kasus beberapa pemilih lebih terikat pada tradisi, sementara 

dalam kasus  lain, mereka lebih terbuka terhadap perubahan. Oleh karena itu, 

penelitian dalam teori ini terus berkembang untuk memahami perubahan 

dalam perilaku pemilih.  

 Teori Pola Perilaku Politik Voting Behavior memberikan kerangka 

kerja yang penting untuk memahami kompleksitas perilaku pemilih dalam 

konteks proses politik. Melalui analisis faktor – faktor individu, sosial, 

budaya, agama dan politik, teori ini membantu membaca keadaan mengapa 

pemilih membuat keputusan politik mereka, yang pada gilirannya memiliki 

dampak signifikan pada dinamika politik dan hasil pemilihan.  

 Seperti yang ada di desa Sumberjo, perbedaan pemahaman agama dan 

tradisi agama di antara masyarakat NU dan LDII di Desa Sumberejo 

menciptakan pola perilaku politik yang unik saat mereka memilih kepala desa, 

yang seiring waktu mengalami perubahan dalam respons mereka terhadap isu-

isu politik mencerminkan dinamika hubungan antara NU dan LDII, yang pada 

gilirannya mempengaruhi identitas politik masyarakat dan keputusan 

pemilihan mereka. Dalam konteks politik lokal, pola perilaku pemilih (voting 

behavior) untuk memahami bagaimana perbedaan pemahaman agama dan 

identitas agama memengaruhi pilihan politik masyarakat. Ini karena pola 

perilaku politik mencerminkan masyarakat merespons isu-isu politik 

berdasarkan identitas mereka, termasuk identitas agama, dalam proses 

                                                           
 20 Erna Febrianti. “Analisis Perilaku Memilih (Voting Behavior) Pemilih Pemula Wilayah 

Jakarta barat menjelang Pemilihan Umum 2019” Jurnal Polinter prodi Ilmu Politik FISIP UTA’45 

Jakarta, (2019). h. 5.  
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pemilihan kepala desa (pilkades). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan penelitian  kualitatif, yang merupakan suatu jenis 

penelitian terhadap fenomena atau gejala alam dengan fokus pada pemahaman 

mendalam.21 Penelitian kualitatif bersifat membumi dan naturalistik, dengan tujuan 

untuk menggali secara mendalam suatu peristiwa yang terjadi. Dengan menekankan 

pemahaman terhadap keadaan masyarakat, seperti perilaku, persepsi, dan tindakan, 

penelitian ini akan menghasilkan data dalam bentuk tulisan maupun secara langsung 

(lisan). Williams seorang ahli metodologi penelitian, menyoroti tiga aspek penting 

dalam penelitian kualitatif: diantaranya,  pandangan dasar mengenai kenyataan, 

karakteristik penelitian kualitatif, dan pelaksanaan penelitian kualitatif. 22 

 Penerapan penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan pengumpulan 

informasi yang mendalam dari lapangan yang memerlukan analisis. Peneliti 

memainkan peran kunci dalam proses ini, sebagai alat utama yang terlibat langsung 

dengan objek penelitian. Dua aspek pokok yang harus diperhatikan, seperti yang 

dikemukakan Williams, adalah pandangan dasar mengenai kenyataan dan 

karakteristik penelitian kualitatif, yang mencakup keterlibatan peneliti dalam 

konstruksi realitas sosial, kemampuan membuat generalisasi, dan peran nilai dalam 

penelitian.  

                                                           
 21 Zuchri Abdussamad. Metode penelitian Kualitatif. (CV Syakir Media Press. 2021),h. 30 

 22 Hardani, dkk. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. (Yogyakarta : Pustaka Ilmu 

Grup, 2020). h. 72. 
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 Lokasi penelitian dipilih di Kabupaten Polewali Mandar, dengan fokus pada 

Desa Sumberejo, Kecamatan Wonomulyo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa daerah tersebut menyediakan konteks yang relevan untuk 

mengeksplorasi fenomena yang menjadi objek penelitian. Menelusuri perilaku, 

persepsi, dan tindakan masyarakat setempat akan memberikan wawasan yang 

signifikan terhadap peristiwa yang sedang diteliti. 

B. Sumber Data 

 Untuk menentukan sumber data dalam penelitian ini, peneliti akan memulai 

dengan mengobservasi interaksi masyarakat Desa Sumberejo. Hal ini bertujuan agar 

data yang diperoleh mencerminkan realitas di lapangan.23 Sumber data, yang 

merupakan subjek tempat data akan diperoleh dari dua jenis utama, yakni data primer 

dan data sekunder :  

1. Sumber Data Primer 

  Sumber informasi primer adalah dokumen atau laporan yang disajikan 

atau dijelaskan oleh individu atau pihak yang secara langsung hadir pada saat 

peristiwa tersebut terjadi, berfungsi sebagai saksi utama peristiwa tersebut.24 

Dalam konteks yang lebih sederhana, data primer merujuk pada informasi 

yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan, melibatkan 

proses wawancara dan observasi. Dalam rangka penelitian ini, data primer 

diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang ditunjuk secara 

                                                           
 23 Surahmi,  Arikunto. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik (Cet. 14;Yogyakarta : 

Rineka Cipta, 2010), h.  20.  

 24 Hardani, dkk. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitaif. (Yogyakarta : Pustaka Ilmu 

Grup, 2020). h. 401 
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khusus oleh peneliti. Dengan kata lain, informasi yang terkandung dalam 

sumber data primer ini berasal secara langsung dari narasumber yang berperan 

dalam peristiwa atau fenomena yang sedang diteliti, menambahkan dimensi 

keakuratan dan kedalaman pada analisis penelitian. 

2. Sumber data Sekunder 

 Data sekunder merupakan informasi yang telah terkumpul sebelumnya 

dan diperoleh dari sumber-sumber secara tidak langsung atau melalui pihak 

kedua.25 Dalam konteks penelitian ini, data sekunder yang digunakan 

berkaitan dengan tema penelitian dan melibatkan sumber-sumber seperti 

buku, majalah, serta situs web yang mendukung dan relevan dengan fokus 

penelitian. Dengan kata lain, data sekunder ini adalah hasil pengumpulan 

informasi yang telah ada sebelumnya, yang dapat memberikan kontribusi 

substantif terhadap pemahaman mendalam terkait topik penelitian. 

 Dalam rangka mencari sumber informasi untuk penelitian ini, peneliti 

memulai dengan mengamati interaksi antara para pendatang dan masyarakat lokal, 

serta upaya untuk memahami dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan politik di 

dalamnya. Tujuan utamanya adalah agar informasi yang diperoleh mencerminkan 

keadaan yang sebenarnya dan memiliki dasar fakta yang kuat. Proses ini melibatkan 

pencarian wawasan yang mendalam terkait cara pendatang dan masyarakat lokal 

berinteraksi, sehingga hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang holistik 

terhadap konteks lingkungan yang sedang diamati. 

                                                           
 25 Hardani, dkk. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitaif. (Yogyakarta : Pustaka Ilmu 

Grup, 2020). h. 402 
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C. Metode Pengumpulan Data 

 Selama proses penelitian ini, pengumpulan data dilaksanakan sesuai dengan 

kondisi faktual yang terjadi. Metode pengumpulan data kualitatif terdiri dari beberapa 

tahapan, antara lain: 

1. Observasi 

 Observasi merupakan suatu teknik dalam pengumpulan data yang 

dilakukan melalui pengamatan terhadap kegiatan secara partisipatif atau 

nonpartisipatif.26 Sukmadinata menjelaskan bahwa pengamatan dapat 

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, memungkinkan peneliti 

untuk memahami pengetahuan dari fenomena tersebut dengan memperhatikan 

lingkungan sekitarnya.  

 Observasi ini meliputi aspek sosial masyarakat setempat. Peneliti 

melalui cara ini akan mencatat semua hasil pengamatan yang di peroleh dari 

lapangan yang nantinya akan mempertimbangkan aspek-aspek yang akan di 

teliti, dengan cara tersebut, peneliti akan memperoleh kejelasan mengenai 

perubahan sosial di masyarakat.   

2. Wawancara 

 Wawancara merupakan interaksi tanya jawab secara lisan antara 

peneliti dan narasumber.27 Tujuannya, menurut Lincoln dan Guba, mencakup 

pembangunan hubungan dengan narasumber serta mendapatkan pemahaman 

mendalam mengenai motivasi, perasaan, kegiatan, fenomena, perhatian, 

                                                           
 26 Hardani, dkk. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitaif. (Yogyakarta : Pustaka Ilmu 

Grup, 2020). h. 124 

 27 Hardani, dkk. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitaif. (Yogyakarta : Pustaka Ilmu 

Grup, 2020). h. 137. 
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tuntutan, dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur 

dan mendalam dengan panduan sebagai dasar, dan informan utama. Esterberg 

membagi wawancara menjadi tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, 

wawancara semi terstruktur dan wawancara tak struktur.28 

 Adapun dalam penelitian kualitatif memeliki beberapa modek 

wawancara yang digunakan oleh peneliti, diantaranya :  

a. Wawancara Terstruktur 

 Wawancara ini dikenal sebagai jenis wawancara terkendali, yang 

mengindikasikan bahwa seluruh proses wawancara mengikuti semua 

sistem atau daftar pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam 

konteks wawancara terstruktur ini, peneliti menyusun serangkaian 

pertanyaan yang disampaikan kepada responden berdasarkan kategori 

jawaban tertentu atau batasan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan 

menggunakan pendekatan ini, wawancara dapat dilakukan dengan lebih 

terstruktur dan konsisten, memastikan bahwa setiap responden dihadapkan 

pada pertanyaan yang serupa. Pendekatan ini membantu meningkatkan 

relabilitas dan validitas data yang diperoleh, karena memastikan 

konsistensi dalam pengumpulan informasi dari berbagai responden. 

Dengan demikian wawancara terkendali ini memberikan andasan 

metodologis yang kokoh untuk analisis data yang akurat dan terinci. 

b. Wawancara Semi terstruktur  

 Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang 

menggunakan panduan wawancara yang berasalh dari pengembangan 

                                                           
 28 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : CV. Alfabeta, 2009), hal. 73 
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topik dann mengajukan pertanyaan,  penggunaanya lebih fleksibel 

daripada wawancara terstruktur. tujuan dari wawancara jenis ini adalah 

menemukan permasalahan yang lebih terbuka, di mana pihak yang diajak 

wawancara diminta pendapat, dan ide - idenya.  

c. Wawancara Tak Terstruktur 

 Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman yang 

digunakan hanya berupa garis - garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan. ciri dari wawancara tak terstruktur adalah kurang di intrupsi 

atau arbiter, biasanya teknik wawancara ini digunakan untuk menemukaan 

informasi yang bukan baku atau informasi tunggal, dengan waktu 

wawancara dan memberikan respon jauh lebih bebas ioramanya dibanding 

dengan wawancara terstruktur. 

 Pada penelitian ini melibatkan narasumber tokoh dari Nahdathul 

Ulama (NU), Lembaga Dakwah Indonesia Islam (LDII), Kepala Desa 

Sumberjo, dan Tokoh Masyarakat Desa Sumberjo 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi berasal dari kata "dokumen," yang merujuk pada barang-

barang tertulis. Metode ini mencakup pengumpulan informasi melalui 

rekaman data yang ada dalam dokumen.29 Dokumentasi menghasilkan data 

sekunder, yaitu informasi yang telah ada sebelumnya. Dokumen dapat berupa 

rekaman peristiwa atau karya tertulis dan gambar. Pendekatan ini mengacu 

                                                           
 29 Hardani, dkk. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitaif. (Yogyakarta : Pustaka Ilmu 

Grup, 2020). h. 137 
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pada pengumpulan informasi yang bersumber dari data sekunder, 

menggambarkan kejadian atau peristiwa yang telah terjadi. 

D. Instrumen Penelitian 

 Saat terlibat dalam penelitian, peneliti berperan sebagai instrumen utama 

dalam pendekatan kualitatif. Nasution mengemukakan bahwa penelitian kualitatif 

tidak memiliki tujuan lain selain membuat individu menjadi alat penelitian utama. 

Hal ini disebabkan oleh sifat yang belum pasti dari berbagai elemen penelitian, 

seperti permasalahan, metode, hipotesis, dan hasil yang belum dapat ditentukan 

dengan jelas sebelumnya.30  

 Dalam konteks penelitian kualitatif, di mana peneliti bertindak sebagai 

instrumen manusia, langkah awal yang sangat krusial adalah menyusun instrumen 

penelitian. Peneliti harus aktif terlibat dalam menentukan fokus penelitian, memilih 

informan sebagai sumber data, mengumpulkan data, menilai kualitas data, melakukan 

analisis, menginterpretasikan data, dan menarik kesimpulan dari temuan tersebut. 

Kehadiran peneliti menjadi suatu keharusan, terutama karena mereka harus 

berinteraksi langsung dengan objek penelitian, baik itu manusia maupun objek non-

manusia. Dalam proses penelitian ini, beberapa alat bantu akan digunakan, seperti 

kamera ponsel, perekam ponsel, pedoman wawancara, dan buku catatan. Penggunaan 

alat-alat ini diharapkan dapat mendukung peneliti dalam mengumpulkan data dengan 

lebih efektif dan mendalam. Penelitian kualitatif seringkali melibatkan interaksi 

langsung antara peneliti dan partisipan, dengan fokus pada pemahaman mendalam 

tentang fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal ini, keterlibatan peneliti sebagai 

                                                           
 30 Hardani, dkk. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitaif. (Yogyakarta : Pustaka Ilmu 

Grup, 2020). h. 118 
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instrumen utama menjadi suatu keunikan dalam menggali dan memahami berbagai 

dimensi dari konteks penelitian. 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis data 

1. Teknik Pengolahan Data 

 Pengolahan data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam 

bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasikan untuk menjawab 

masalah atau pertanyaan penelitian. Ada beberaoa kegiatan yang 

dilakukan dalam tahap pengolahan data, yaitu pemeriksaan data (editing), 

klasifikasi atau pengelompokkan data (classifying), verifikasi (verifying) 

dan pengolahan data atau kesimpulan (concluding). 31 Tujuan dari 

pengolahan data adalah memproses data mentah untuk mendapatkan 

Output yang telah diperoleh setelah pengelolahan data mentah 

direpresentasikan dalam bentuk format seperti angka, diagram, grafik, 

dokumen dan hal lain sebagainya. Fungsi dasar dari teknik pengolahan 

data adalah validasi, pengurutan, peringkasan, agregasi, analisis, laporan 

dan klasifikasi.32 

2. Teknik Analisis Data 

 Dalam menganalisis data pada penelitian ini, peneliti akan mengikuti 

model analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Proses 

                                                           
 31 Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, Metode Penelitian (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2005), 

h.85.  

 32 Putra Kurniawan, “Teknik Pengolahan Data”, Blog Putra Kurniawan. 

https://putrakurniawan.wordpress.com/2017/05/05/teknik-pengolahan-data/  (oktober 2023) 
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analisis data ini terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan simpulan.33 

 Pada penelitian kualitatif, pengolahan data tidak harus dilakukan 

setelah data terkumpul atau pengumpulan data selesai. Dalam hal ini, data 

yang sementara terkumpulkan, data yang telah ada dapat diolah dan 

dilakukan analisis data secara bersamaan. 

1. Reduksi Data 

 Reduksi data, menurut Patilima, merujuk pada serangkaian 

langkah seperti pemilihan, pemusatan, pertimbangan, penyederhanaan, 

abstraksi, dan transformasi informasi yang telah terkumpul dalam 

suatu studi. Reduksi data merupakan suatu proses yang berlangsung 

secara berkelanjutan selama pengumpulan data.34 Setelah 

mendapatkan hasil dari penelitian, peneliti melakukan pengelolaan 

data dengan menyaring informasi yang dianggap penting untuk tema 

penelitian. Dalam analisis ini, peneliti memiliki peran dalam 

mengasah, menyederhanakan, dan menggabungkan data, sehingga 

kebenaran hasil penelitian dapat diperoleh. 

2. Penyajian Data 

 Menurut Miles dan Huberman, penyajian data merupakan 

bentuk struktur informasi yang memberikan peluang untuk inferensi 

dan tindakan. Dalam konteks penelitian kualitatif, penyajian data dapat 

berupa diagram, uraian singkat, serta hubungan lintas kategori, dan 

                                                           
 33 Hardani, dkk. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitaif. (Yogyakarta : Pustaka Ilmu 

Grup, 2020). h. 163 

 34 Hardani, dkk. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitaif. (Yogyakarta : Pustaka Ilmu 

Grup, 2020). h. 167 
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berbagai bentuk lainnya. Dengan menyajikan data secara visual, 

pemahaman terhadap fenomena yang diteliti menjadi lebih mudah, dan 

ini membantu perencanaan langkah-langkah penelitian selanjutnya.35 

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi 

 Langkah terakhir dalam proses penelitian ini adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Menurut Miles dan Huberman, pada tahap 

ini, peneliti mengekstrak dan memverifikasi kesimpulan dari data yang 

telah terkumpul. Proses ini melibatkan analisis mendalam untuk 

menemukan makna atau output dari penelitian.36 Dalam menarik 

kesimpulan, peneliti dapat menggunakan perbandingan antara data 

yang diperoleh dengan konsep atau makna yang muncul dalam 

penelitian. Kesimpulan merupakan bagian krusial yang memberikan 

pandangan akhir terhadap hasil penelitian. 

  

 

 

 

 

 

                                                           
 35 Hardani, dkk. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitaif. (Yogyakarta : Pustaka Ilmu 

Grup, 2020). h. 169 

 36 Hardani, dkk. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitaif. (Yogyakarta : Pustaka Ilmu 

Grup, 2020). h. 171 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Desa Sumberjo 

 Desa Sumberjo, terletak di sebelah Timur ibu kota kecamatan Wonomulyo, 

membentang luas dengan wilayah seluas sekitar 14,5 kilometer persegi. Dengan 

ketinggian mencapai 15 meter di atas permukaan laut, desa ini menawarkan kondisi 

geografis yang memadai untuk sektor pertanian. Suhu udara di Desa Sumberjo 

berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celsius, menciptakan lingkungan yang ideal bagi 

pertumbuhan tanaman. Pengairan yang baik di wilayah ini menjadi keunggulan 

tambahan, memberikan dukungan yang diperlukan bagi produktivitas sektor 

pertanian.37 

 Dengan populasi sebanyak 1.046 kepala keluarga dan jumlah penduduk 

mencapai 4.186 jiwa, Desa Sumberjo memiliki komunitas yang beragam dan aktif. 

Kondisi geografis dan iklim yang menguntungkan telah mendorong pertumbuhan 

penduduk serta aktivitas ekonomi di desa ini. Masyarakat di Desa Sumberjo memiliki 

keberagaman dan keanekaragaman yang signifikan. Sebagian besar penduduk Desa 

Sumberjo merupakan hasil program transmigrasi dari berbagai daerah di Indonesia. 

Nama Desa Sumberjo sendiri memiliki makna yang mendalam, berasal dari 

perpaduan kata "Sumber" yang artinya asal dan "Rejo" yang berarti ramai. Dengan 

demikian, nama Sumberjo secara harfiah menggambarkan asal-usul kehidupan yang 

penuh keceriaan, mencerminkan tujuan bersama untuk mencapai kebahagiaan melalui 

                                                           
 37 Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM Desa Sumberjo), diakses pada 14 

Oktober 
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integrasi berbagai etnis yang ada di desa tersebut. Integrasi ini diarahkan untuk 

membangun Desa Sumberjo menuju kesejahteraan dan kemakmuran. 

 Kondisi kehidupan sosial-budaya masyarakat Desa Sumberjo menciptakan 

lingkungan yang kondusif untuk pelaksanaan program pembangunan. Keberagaman 

budaya yang ada, termasuk keberagaman suku seperti Jawa, Mandar, Toraja, dan 

Bugis, menjadi landasan untuk terjadinya integrasi dalam hal etnis, bahasa, dan 

agama. 

Tabel 1. 

Sebaran Etnis di Desa Sumberjo 

Etnis Presentase (%) 

Jawa 90 % 

Mandar 5 % 

Bugis 4 % 

Suku lain 1 % 

(Sumber : Diolah dari hasil wawancara dengan kepala Desa Sumberjo) 

Program transmigrasi bila ditinjau dari konteks sejarah telah membawa 

perubahan yang signifikan bagi perkembangan pembangunan di Desa sumberjo. 

Program transmigrasi yang berlangsung sejak tahun 1937 membawa 80 KK 

transmigran atau sekitar 200 jiwa transmigran asal Jawa dan menempati rumah dan 

lahan pertanian seluas 2Ha. Desa Sumberjo memiliki luas wilayah hektare dan 

terletak di Kecamatan Wonomulyo dengan perincian sepertiga menjadi kawasan 

pemukiman dan selebihnya adalah lahan bertani dan hutan belantara yang belum 
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digunakan dan dianggap sebagai tanah desa.38 

Berdasarkan etnisitas, meskipuan merupakan desa bentukan dari kawasan 

transmigrasi, namun nyatanya di wilayah ini juga terdapat penduduk lokal yang 

menetap, namun demikian jumlah mereka relatif sedikit bila dibandingkan dengan 

penduduk transmigran Jawa. Mereka pada umumnya adalah orang yang datang 

karena melihat potensi pertanian Desa Sumberjo yang makmur, ataupun mereka yang 

melakukan pernikahan anatara dua identitas, yakni Transmigran Jawa dan non 

transmigran. 

Desa Sumberjo terbagi beberapa dusun. Kelima dusun tersebut adalah dusun 

yang dipimpin oleh kadus (Kepala dusun). Kepemimpinan desa Sumberjo dipegang 

oleh seorang kepala desa hasil pemilihan seluruh warga desa Sumberjo secara 

demokratis. Desa Sumberjo merupakan desa pluralisme dimana terdapat perbedaan 

suku dan kebudayaan, selain itu juga terdapat Organisasi kemasyarakatan yang 

bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat, diantaranya ialah Nahdatul Ulama (NU) 

dan Lembaga dakwah Islam Indonesia (LDII). 

1. Nahdatul Ulama  (NU) 

 Nahdatul Ulama (NU) adalah sebuah organisasi gerakan Islam yang berfokus 

pada pengkajian dan penguatan ajaran Islam tradisional, menjaga persatuan umat 

Muslim, serta aktif dalam pembangunan sosial dan politik di Indonesia. Didirikan 

pada 31 Januari 1926 di Kertopaten, Surabaya, NU mengusung metode Qudwah 

Hasanah dalam dakwahnya, memanfaatkan komunikasi yang telah terjalin antara 

ulama dan masyarakat sebagai landasan kegiatan dakwah.39 Penyebaran ajaran NU 

melibatkan beberapa faktor, termasuk program transmigrasi. Khususnya, kiyai atau 

                                                           
 38 Surwadi, Kepala Desa Sumberjo, Wawancara, Desa Sumberjo, 10 Agustus 2023 

 39 Miftahul Ulum  dan Abd. Wahid, “Fikih Organisasi Reaktualisasi Sejarah Nahdatul Ulama 

(NU)  di Indonesia” Jurnal Al-Insyirah : Jurnal Studi Keislaman. (2019). h. 55. 
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ulama yang memahami ajaran NU mengikuti program transmigrasi ke berbagai 

daerah. Transmigrasi, sebuah program yang telah ada sejak zaman kolonial hingga 

era orde baru di bawah kepemimpinan Suharto, bertujuan mengatasi kepadatan 

penduduk di daerah perkotaan, terutama di Pulau Jawa. Program ini juga ditujukan 

untuk menyeimbangkan pertumbuhan penduduk dan optimalisasi sumber daya alam 

di pulau-pulau lainnya.40 

 Sejak tahun 1905, pemerintah Hindia Belanda telah mencoba menerapkan 

program transmigrasi dengan memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke pulau lain 

untuk meratakan pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang. Program ini juga 

bertujuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja di pulau-pulau lain sesuai kepentingan 

kolonial Belanda. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, program transmigrasi 

dimulai atas saran H.G. Heyting, asisten residen Sukabumi. Setelah itu, program ini 

terus berlanjut di bawah kepemimpinan Sukarno dan mencapai puncaknya pada era 

Suharto.41 Pada masa ini, transmigrasi menjadi program utama orde baru, didukung 

dengan penyediaan bahan pokok, lahan pertanian, dan fasilitas bagi masyarakat 

transmigrasi agar dapat hidup dengan nyaman di daerah baru. 

 Pelaksanaan program transmigrasi di Mapilli, Sulawesi Barat, terbagi menjadi 

transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa. Transmigrasi umum dibiayai oleh 

pemerintah, sementara transmigrasi swakarsa biayanya ditanggung oleh masyarakat 

yang bersangkutan. Beberapa di antara mereka melakukan transmigrasi swakarsa atas 

dorongan pribadi atau keluarga yang sebelumnya telah mengikuti transmigrasi umum 

untuk membantu mengelola lahan pertanian atau perkebunan. Hal ini tercermin dalam 

wawancara dengan Surwadi, Kepala Desa Sumberjo, yang juga bertindak sebagai 

                                                           
 40 Muhammad Amir, “Wonomulyo Dari Kolonisasi ke Transmigrasi (1937-1952)”, 

Pangadereng. 6. no. 1 (2020) : h. 18 

 41 Muhammad Amir, “Wonomulyo Dari Kolonisasi ke Transmigrasi (1937-1952)”, 

Pangadereng. 6. no. 1 (2020) : h. 19 
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kepala UPT setara dengan jabatan kepala desa saat ini. 

 

“Transmigrasi terdiri dari dua jenis, yakni swakarsa dan umum. Pada 
transmigrasi swakarsa masyarakat bertanggung jawab atas biaya transportasi 
sendiri, tetapi dalam hal jaminan hidup, tidak ada perbedaan diantara 
keduanya. Ini mencakup pemberian rumah, lahan untuk berkebun, serta bahan 
pangan yang disediakan secara merata untuk kebutuhan hidup”.42 

 

 Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dalam konteks penempatan, tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara keduanya. Namun, karena mayoritas anggota 

masyarakat transmigrasi swakarsa termasuk dalam kelompok masyarakat susulan, 

mereka diberikan unit atau rumah yang masih tersedia sebagai tempat tinggal.  

Sebagai proses adaptasi masyarakat transmigran Jawa di Distrik Mapilli, maka 

pemerintah mengubah nama daerah tersebut dengan nama yang familiar di Jawa, 

yakni Wonomulyo yang artinya Wono itu hutan dan Mulyo itu yang berarti Mulia, 

jadi bila disambung artinya Hutan Mulia. Kemudian Wonomulyo dibagi menjadi 14 

Desa, diantaranya desa Arjosari, Bakka-Bakka, Banua Baru, Bumi Mulyo, Bumi 

Ayu, Campurjo, Galeso, Kebun Sari, Nepo, Sidodadi, Sidorejo, Sugih Waras, 

Sumberjo, dan Tumpiling. 

 Wonomulyo, sebagai tempat baru bagi masyarakat transmigrasi, memerlukan 

waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Untuk memastikan 

kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di tempat baru, pemerintah memberikan 

jaminan hidup melalui pasokan bahan pangan yang disesuaikan dengan jumlah 

anggota keluarga, yang dikenal sebagai "Jadup" atau "jaminan hidup."43 Mayoritas 

                                                           
 42 Suwardi, Kepala Desa Sumberjo, Wawancara, Desa  Sumberjo, 10 Agustus 2023  
 43 Muhammad Amir, “Wonomulyo : Dari Kolonisasi ke Transmigrasi 1937-1952”. 

Pangadereng. 6 (2020). H. 15 
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masyarakat transmigrasi berasal dari pedesaan di Pulau Jawa, sehingga tradisi dan 

budaya Jawa masih melekat dalam kehidupan sehari-hari mereka di Wonomulyo. 

Berbagai kegiatan kebersamaan, gotong royong, dan rasa syukur masih menjadi 

bagian integral dari kehidupan mereka. Tradisi seperti selamatan sebelum pindah 

rumah, perjalanan dari kehamilan hingga kematian, mencerminkan nilai-nilai luhur 

gotong royong dan ungkapan syukur kepada pencipta. 

 Tidak hanya tradisi dan budaya, tetapi aspek agama juga tetap kuat dalam 

kehidupan masyarakat transmigrasi. Keyakinan dan amalan agama yang dibawa dari 

daerah asal tetap dipegang teguh, dengan pemuka agama yang memiliki latar 

belakang pendidikan pesantren atau Islam pedesaan turut berperan dalam memimpin 

aktivitas keagamaan.44 Peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam kehidupan beragama 

masyarakat transmigrasi sudah terbentuk sejak mereka berada di Pulau Jawa. "Kyai 

kampung" memainkan peran penting dengan mengajar di langgar atau surau. Praktik-

praktik keagamaan yang selaras dengan kebudayaan menjadi ciri khas "Nahdliyin" 

secara kultural. Dakwah dan pemantapan NU terus berkembang dari tahun 1980 

hingga pertengahan tahun 90-an, terfokus pada mempertahankan tradisi dan amaliyah 

ke-NUan. 

 Peran masyarakat transmigrasi dalam pembentukan NU di Kabupaten 

Polewali Mandar sangat signifikan. Kyai-kyai dari daerah transmigrasi menjadi ide 

dan penggerak dalam pembentukan NU. Pendekatan kepada tokoh-tokoh NU di 

daerah transmigrasi dilakukan untuk membangun kesepakatan dan persetujuan dalam 

                                                           
 44 Ahmad Fujiyanto, dkk. “Hubungan Sejarah Perkembangan Nahdatul Ulama dengan 

Masyarakat Daerah Transmigrasi di  Kabupaten Kuantan Singingi (1981-2019)”, Jurnal kajian Agama, 

Sosial dan Budaya 6, no. 2 (2021). h. 114.  
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mendirikan NU di daerah tersebut. Proses ini dimulai pada akhir tahun 90-an, dimulai 

dengan pendekatan terhadap tokoh yang paling dekat, seperti KH. Drs. Hj. Salam dari 

Desa Sumberjo. Dalam pertemuan tersebut, selain memperkuat dakwah agama 

melalui ilmu, juga dibahas perlunya dukungan finansial dalam rangka memajukan 

dakwah agama di daerah transmigrasi. Seiring berjalannya waktu, para Kyai NU 

setuju dan sepakat untuk mendirikan NU di Wonomulyo, menjadi tonggak penting 

dalam perjalanan NU di wilayah transmigrasi ini. 

“Nahdatul Ulama (NU) datang kesini dibawa sama kiayi-kiayi kampung yang 
juga seorang transmigran, tradisi Islam juga perlahandilangsungkan seperti 
Selametan dan Yasinan, kemudian kami berkumpul untuk membawa ajaran 
NU dari pulau Jawa ke daerah Transmigran karena rata-rata masyarakat disini 
NU,”45 

 Selain memiliki peran signifikan dalam proses pembentukan, masyarakat 

Transmigrasi juga memainkan peran penting dalam upaya dakwah, yang merupakan 

elemen krusial dalam perkembangan Nahdlatul Ulama (NU). Pada awal 

perkembangannya, metode dakwah yang diadopsi melibatkan diskusi terbuka, 

pengajian umum, dan pendekatan budaya. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan agar 

dakwah NU dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Respons positif yang 

diterima dari masyarakat setelah eksposur terhadap dakwah tersebut memberikan 

kontribusi besar terhadap perkembangan NU. 

 Pendidikan dianggap sebagai wujud kesadaran masyarakat yang ingin 

meningkatkan peradabannya, sehingga mereka memiliki penguasaan ilmu 

pengetahuan dan identitas yang kuat. Peran masyarakat dalam bidang pendidikan 

telah tampak sejak awal, baik melalui lembaga-lembaga pendidikan maupun 

                                                           
 45  Drs. Hj. Salam, Kepala Cabang NU Polewali Mandar, Wawancara, Desa Sumberjo, 12 
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organisasi-organisasi masyarakat. Dalam upaya menanamkan nilai-nilai yang dimiliki 

oleh Nahdlatul Ulama, masyarakat Transmigrasi juga turut serta dalam mendirikan 

beberapa lembaga pendidikan. Drs. Hj. Salam, Pengurus Cabang NU di Sumberjo, 

mengungkapkan hal tersebut sebagai manifestasi dari perhatian masyarakat 

Transmigrasi terhadap nilai-nilai NU di bidang pendidikan. 

“Selain dari lingkungan, terdapat juga perkembangan dalam hal pendidikan, 
misalnya para masyarakat disini menyekolahkan anak-anaknya di pulau Jawa. 
Istilanya Mondok, kemudian setelah anak-anak selesai, maka mereka yang 
akan membagikan ilmu pengetahuannya untuk mengajar di Sekolah Dasar 
atau Pesantren di sini”46 

 Sebagai penutup, keterlibatan masyarakat transmigrasi dalam menyebarkan 

dan mengembangkan ajaran Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Polewali Mandar, 

Sulawesi Barat, telah memiliki dampak yang penting dalam mengakar dan 

memperkuat nilai-nilai Islam yang bersifat tradisional. Selain itu, peran mereka juga 

terlihat dalam menjaga persatuan umat Muslim serta memberikan kontribusi positif 

dalam pembangunan sosial dan budaya di daerah transmigrasi tersebut. Mereka tidak 

hanya membawa keyakinan agama dan tradisi dari Pulau Jawa, tetapi juga menjadi 

agen dakwah yang aktif dalam menyebarkan ajaran NU. Selain itu, mereka turut serta 

dalam pembentukan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat yang 

memperkaya kehidupan beragama dan sosial di daerah tersebut. Perjalanan panjang 

mereka dalam adaptasi dan pengembangan NU di tempat baru adalah cerminan dari 

semangat gotong royong, rasa syukur, dan komitmen untuk memperkuat ajaran 

agama dan memajukan masyarakat, yang pada akhirnya telah memberikan kontribusi 
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positif dalam membangun komunitas yang kokoh dan beragama di daerah 

transmigrasi. 

2. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) 

 Berdasarkan catatan sejarah, perkembangan Islam semakin meluas dengan 

kontribusi dari berbagai gerakan organisasi, salah satunya adalah Lembaga Dakwah 

Islam Indonesia (LDII). LDII didirikan resmi pada 3 Januari 1972 di Surabaya, Jawa 

Timur, awalnya dengan nama Yayasan Karyawan Islam (YAKARI). Pada 

Musyawarah Besar (MUBES) tahun 1981, YAKARI diubah menjadi Lembaga 

Karyawan Islam (LEMKARI). Kemudian, pada MUBES tahun 1990, atas arahan 

Jendral Rudini yang saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, LEMKARI 

diubah menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia.47 Proses penyebaran ajaran 

dilakukan melalui metode dakwah ceramah, di mana informasi disampaikan secara 

lisan. Metode ini melibatkan pembicaraan yang bertujuan melatih masyarakat untuk 

memahami materi yang disampaikan. Dakwah ceramah menggunakan indera 

pendengaran sebagai alat utama pembelajaran, dan tujuannya adalah membimbing 

manusia menuju kebaikan untuk mencapai kebahagiaan. 

 Dalam metode ceramah, pembicara memberikan penjelasan kepada sejumlah 

murid pada waktu dan tempat tertentu. Metode ini fokus pada penggunaan indera 

pendengaran sebagai alat utama pembelajaran. Tujuan utama dari metode ceramah 

dalam berdakwah adalah membimbing manusia menuju kebaikan untuk mencapai 

kebahagiaan. Sementara itu, tujuan ceramah adalah meng-Esakan Allah SWT, 
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membuat manusia tunduk kepada-Nya, mendekatkan diri kepada-Nya, dan 

merenungkan perbuatan mereka.48 

“Masyarakat transmigran Jawa dan non transmigran mengenal Ormas LDII 
melalui kajian dakwah para ustadz dan mubaligh, sampai pada perasaan 
kenyataan dan cocok dengan LDII, sehingga masyarakat masuk dan belajar di 
Organisasi tersebut. Hal ini berlaku secara menyeluruh, jadi bukan hanya 
masyarakat asal Jawa saja, mislanya Mandar, Bugis, dan Suku lainnya juga 
ikut masuk ke LDII”49. 

 Berdasarkan sejarah perkembangan LDII di Kabupaten Polewali Mandar, 

organisasi ini mulai muncul dan berkembang pada sekitar tahun 1980-an. Menurut 

Rianto, pendiriannya dapat ditelusuri hingga akhir tahun 70-an atau awal tahun 80-an. 

LDII Kabupaten Polewali Mandar memiliki kesamaan dengan induk organisasinya, 

yaitu transformasi dari Lembaga Karyawan Indonesia atau Lembaga Karyawan 

Dakwah Indonesia yang awalnya dikenal sebagai LEMKARI. Sejak didakwahkan 

pada awal 1980-an, LDII tersebar di berbagai kecamatan, terutama berpusat di 

Kecamatan Wonomulyo, Desa Sumberjo, dan beberapa kecamatan lainnya. Struktur 

organisasi LDII di Kabupaten Polewali Mandar mencakup Pimpinan Daerah, 

Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Anak Cabang. 

 Perkembangan LDII di wilayah tersebut dipimpin oleh mubaligh dan anggota 

LDII, khususnya yang berasal dari Jawa dan telah mengikuti pendidikan di Pondok 

Pesantren. Secara umum, penyebaran LDII di Kabupaten Polewali Mandar 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berbeda. Pertama, LDII merupakan organisasi 

dakwah Islam yang bertujuan menyebarkan ajaran Islam dan mengajak pelaksanaan 

tugas agama Islam, seperti amar ma'ruf nahi munkar. Kedua, pembentukan LDII 
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memiliki tujuan untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial, 

kebangsaan, dan negara. Ketiga, dakwah Islam dapat lebih efektif dilakukan melalui 

organisasi resmi daripada melalui usaha perorangan. Keempat, melalui keberadaan 

organisasi, berbagai program dakwah Islam dapat dijalankan. Kelima, LDII berusaha 

mewujudkan ajaran Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis Nabi.50 Penyebaran 

LDII di Kabupaten Polewali Mandar didorong oleh komitmen untuk menyebarkan 

ajaran Islam, partisipasi dalam pembangunan masyarakat, kemudahan dalam 

melakukan dakwah melalui organisasi resmi, fleksibilitas dalam pelaksanaan program 

dakwah, dan tekad untuk mewujudkan ajaran Islam sesuai dengan sumber-sumber 

utama agama tersebut. 

“Secara umum fleksibel saja, karena untuk asas kami itu Pancasila, dan 
Udang-undang , kalau mengenai pedoman kami memiliki dua, yakni Al-
Qur’an dan Hadits. Kalau untuk perbedaan dengan ormas lain tentunya ada, 
seperti akidah yang menurut kami tidak perlu diperdebatkan karena semuanya 
memiliki dasar-dasar, memiliki dalil yang dimana mereka punya pemahaman 
yang berbeda”.51 

LDII adalah organisasi Islam yang aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan, 

sosial, dan pendidikan di berbagai daerah Indonesia. Di desa-desa, terkhususnya di 

Desa Sumberjo, LDII seringkali berperan sebagai lembaga yang berusaha memajukan 

masyarakat melalui pendekatan keagamaan. 

“Disini kami aktif mengadakan kajian-kajian keagaaman, mendirikan pondok 
pesantren bahkan kegiatan olahraga”52 

 

Salah satu fokus utama LDII adalah pendidikan agama Islam. Di Sumberjo, 
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mereka seringkali mendirikan madrasah-madrasah atau pusat-pusat pendidikan agama 

untuk membantu anak-anak dan remaja dalam memahami ajaran Islam. Salah satu 

tempat belajar (Madrasah/Pesantren) adalah Pesantren Baitul Rahmah. LDII 

umumnya mengadakan kegiatan keagamaan rutin seperti kajian, shalat berjamaah, 

pengajian, dan ceramah agama. Mereka juga mendorong masyarakat untuk lebih 

mendekatkan diri kepada Allah dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan 

sehari-hari. Selain itu, LDII seringkali terlibat dalam kegiatan sosial seperti 

pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk bantuan 

pangan, pakaian, dan bantuan kesehatan. Ini bertujuan untuk membantu masyarakat 

yang kurang beruntung di desa tersebut. Kemudian dalam lingkup ekonomi, LDII 

juga terlibat dalam upaya pengembangan ekonomi di desa. Mereka dapat memberikan 

pelatihan keterampilan kepada masyarakat atau membantu dalam mengembangkan 

usaha kecil dan menengah (UKM) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. 

 
“Ya Alhamdulillah, untuk saat ini kita mempunyai delapan program 
pengabdian, diantaranya kebangsaan, pendidikan keagamaan, energy yang 
terbarukan, ketahanan pangan dan kesehatan serta program pengabdian 
LDII”.53 
 

Selain kegiatan keagamaan, LDII juga mempromosikan kegiatan sosial dan 

kebudayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini bisa termasuk pertunjukan seni, 

pameran budaya, atau festival keagamaan. LDII juga dapat terlibat dalam 

pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat desa, seperti 

pembangunan masjid, fasilitas pendidikan, atau sumur air bersih. LDII seringkali 

memiliki program khusus untuk pemuda dan remaja, yang bertujuan untuk 

mengembangkan karakter mereka, mengajarkan nilai-nilai Islam, dan mendorong 
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mereka untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dalam masyarakat. 

Ketika bencana alam atau situasi krisis terjadi, LDII biasanya aktif dalam 

memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban. Mereka dapat mengorganisir 

penggalangan dana, distribusi bantuan, dan upaya penyelamatan. LDII juga dapat 

terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan dan penghijauan di desa. Mereka 

mendorong praktik-praktik ramah lingkungan dan kesadaran akan pentingnya 

menjaga alam. 

“Kalau di LDII, dalam bidang Olahraga itu sebagian besar adalah kader LDII, 
sekitar 90 %, untuk di Pencaksilat juga dari kader LDII, dalam hal pendidikan 
kader-kader LDII mengajar ke sekolah-sekolah dan mereka berbaur”54 

 Sebagai organisasi yang aktif dalam dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial 

keagamaan di masyarakat, LDII telah mengalami reformasi signifikan yang 

berkontribusi pada penerimaan yang semakin baik di kalangan masyarakat desa 

Sumberjo. Sejalan dengan umat Islam lainnya, kelompok ini menjalankan ibadah 

dengan pedoman dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma, dan qiyas. Melalui berbagai perubahan 

yang dilakukan, LDII berhasil menciptakan dampak positif dan mendapatkan 

dukungan yang luas dari masyarakat setempat. 

B. Dinamika Sosial di Desa Sumberjo : Wajah hubungan kedua Organisasi 

Masyarakat 

 Integrasi budaya Islam merupakan suatu proses menggabungkan unsur-unsur 

dalam budaya Islam dari berbagai identitas untuk melestarikan keanekaragaman 

budaya. Tujuannya adalah agar budaya tersebut tetap terjaga dan dapat menyatukan 

berbagai kelompok, bukan hanya antar suku yang berbeda, melainkan juga sebagai 
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upaya memperkuat hubungan sosial di antara mereka.55 Mewujudkan hubungan sosial 

positif di masyarakat dengan perbedaan pemikiran memang tidak mudah. Setiap 

kelompok umat beragama cenderung menjalankan ajaran agamanya masing-masing. 

Di Desa Sumberjo, interaksi sosial memiliki dua sisi, yakni negatif dan positif. Sisi 

negatif mencakup konflik antar kelompok beragama yang fanatik pada pandangan 

tertentu, sementara sisi positif melibatkan penguatan kesatuan kelompok dan 

kesepakatan dalam pengambilan keputusan bersama. 

 Perkembangan organisasi agama memiliki dampak signifikan pada interaksi 

masyarakat. Organisasi agama yang baru sering kali menunjukkan perbedaan dengan 

kelompok yang sudah ada sebelumnya. Meskipun menekankan semangat kesatuan, 

namun sering kali juga menunjukkan sikap penolakan terhadap organisasi agama 

lainnya, menciptakan pertentangan di antara mereka. Konflik sosial, menurut Weber, 

tidak hanya disebabkan oleh ketimpangan ekonomi, melainkan melibatkan 

pertentangan yang lebih luas. Teori konflik, seperti yang dikemukakan oleh Ralf 

Dahrendrof, berpendapat bahwa masyarakat selalu dalam proses perubahan yang 

dipenuhi oleh pertentangan antarelemen-elemen di dalamnya.56 

 Dalam dinamika pemikiran keagamaan, sulit untuk menghindari timbulnya 

ketegangan dan bahkan konflik yang sering terjadi. Ketegangan dan konflik tersebut 

dapat berasal dari dua sumber utama. Pertama, mereka mungkin timbul sebagai hasil 

dari dorongan untuk mempertahankan aspek doctrinal suatu agama dalam konteks 
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dunia yang terus berubah.57 Di sisi lain, ketegangan dan konflik juga dapat muncul 

sebagai konsekuensi dari proses sosiologis yang kompleks yang mempengaruhi cara 

pandang dan praktik kegamaan masyarakat.   

 Penting untuk dicatat bahwa perdebatan panjang dan diskusi sengit telah 

muncul terkait dengan sikap berlebihan dalam beragama (tatharruf). Perdebatan ini 

melibatkan orang-orang dengan berbagai tingkat pemahaman agama dan hubungan 

mereka dengan agama. Hal ini menciptakan polarisasi dalam kehidupan masyarakat 

terkait dengan organisasi Islam.58 Meskipun konflik ini belum mencapai tingkat 

kekerasan fisik di Desa Sumberjo, namun telah menimbulkan prasangka negatif 

terhadap ormas Islam, menciptakan perpecahan di antara umat Islam. 

 Dalam konteks kehidupan sosial masyarakat, konflik yang berbasis isu agama 

dan etnis sangat mudah menjadi konflik kekerasan dan menarik keterlibatan pelaku 

lintas regional, dan sangat sulit untuk diselesaikan. Hal tersebut dikarenakan konflik 

yang berasaskan isu agama dan etnik cenderung melampaui batas-batas geografis dan 

tidak mudah untuk dinegoisasikan serta tidak rasional.59 Konflik sosial tidak dapat 

dihindari, terutama dengan munculnya berbagai organisasi Islam yang memiliki sudut 

pandang beragam. Beberapa di antaranya bersifat radikal dan intoleran terhadap 

pemahaman Islam yang berbeda.60 Observasi di Desa Sumberjo menunjukkan bahwa 

konflik belum mencapai kekerasan fisik, tetapi telah menciptakan pemisahan antara 
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golongan Islam karena prasangka negatif terhadap ibadah dan praktik agama tertentu 

yang dianggap salah. 

 "Kelompok-kelompok di Desa Sumberjo adalah kumpulan individu dengan 
pandangan dan pemahaman yang beragam dalam hal hukum agama Islam 
serta perbedaan pola pikir di antara anggotanya."61 

 Konflik agama di Desa Sumberjo mencerminkan ketidakharmonisan interaksi 

antara kelompok-kelompok tertentu, terutama Komunitas Nahdlatul Ulama (NU) dan 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Hubungan kurang baik antara kedua 

organisasi ini telah menimbulkan prasangka buruk dan saling menyalahkan dalam 

konteks kegiatan keagamaan. Kepala Desa Sumberjo, Surwadi, menyatakan bahwa 

situasi ini semakin meruncing dan dapat berujung pada dampak negatif seperti 

munculnya rasa kebencian, persaingan, dan pertentangan di tengah masyarakat. 

 Sebagian besar organisasi revivalis Islam baru mendasarkan prinsip utamanya 

pada pandangan bahwa Islam bukan hanya sekadar seperangkat aturan ritual, 

melainkan sebuah sistem kehidupan yang melibatkan seluruh aspek kehidupan dunia 

dan akhirat. Mereka meyakini bahwa umat Islam harus menerapkan Islam secara 

kaffah, mencakup seluruh dimensi kehidupan. Oleh karena itu, dakwah menjadi 

sarana utama bagi mereka untuk mengajak orang lain agar mengamalkan ajaran Islam 

sesuai dengan tuntunan organisasi keagamaan atau ajaran-ajaran Islam yang mereka 

anut. 

"Perbenturan di sini tidak semata-mata bersifat fisik, melainkan juga 
mencakup konflik verbal, perbedaan dalam pandangan, bahkan persaingan 
terkait kepemilikan masjid. Sebagai kepala desa, saya mengamati bahwa 
gejala ini muncul sebagai konsekuensi dari munculnya berbagai organisasi 
baru yang meyakini bahwa keyakinan atau kelompok mereka adalah yang 
paling benar. Fenomena ini tidak hanya memengaruhi hubungan antarwarga, 
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tetapi juga menciptakan ketegangan dalam masyarakat, memunculkan 
tantangan baru dalam menjaga harmoni dan kerukunan di desa kita."62 

 Pernyataan dari Kepala Desa mencerminkan bahwa motivasi dan dorongan 

bagi manusia atau kelompok dalam masyarakat pedesaan seringkali bersumber dari 

aspek agama. Mereka memiliki misi untuk menjaga kesucian organisasi mereka dan 

mencapai cita-cita yang diakui oleh agama tersebut. Namun, ironisnya, upaya tersebut 

terkadang diimbangi dengan tindakan merugikan pihak lain, dengan pembenaran 

keagamaan sebagai dalih, bahkan mencari titik kelemahan pada pihak lain demi 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

 Keadaan masyarakat pedesaan di Sumberjo tampak rumit, terutama dalam 

konteks keagamaan. Meskipun seharusnya bersifat rukun dan saling membantu, 

namun terdapat ketidakharmonisan yang mencuat. Wajah permasalahan ini terlihat 

dari berbagai perspektif. Secara umum, agama-agama seharusnya mengajarkan 

prinsip non-kekerasan, baik pada tingkat individu maupun kolektif. Sayangnya, 

realitanya, kekerasan dapat tumbuh dan berkembang dari ketidakharmonisan dalam 

ranah keagamaan, sehingga agama menjadi kendaraan bagi potensi konflik sosial. 

 Dalam situasi seperti ini, penting untuk memahami bahwa agama seharusnya 

menjadi perekat dan pemersatu masyarakat. Namun, jika tidak dikelola dengan bijak, 

agama bisa menjadi pemicu konflik dan kekerasan. Oleh karena itu, perlu adanya 

upaya untuk mempromosikan pemahaman dan toleransi antaragama, sehingga 
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masyarakat pedesaan dapat hidup harmonis dan saling mendukung sesuai dengan 

nilai-nilai agama yang sejati.63 

“Konflik di desa ini tidak disebabkan oleh faktor ekonomi atau kekurangan 
sandang, pangan, dan papan. Sebaliknya, sumber konflik berasal dari 
organisasi massa yang sering bertengkar karena perbedaan pandangan. Desa 
ini jauh dari suasana yang nyaman untuk hidup bersama karena interaksi dan 
pergaulan tidak lagi didasarkan pada nurani untuk mempererat hubungan 
kekeluargaan, melainkan lebih didorong oleh ego masing-masing individu.”64 

 Pandangan yang mengakui peran agama sebagai faktor pembentuk konflik 

mendorong perlunya meresapi makna toleransi beragama. Alasannya adalah karena 

dalam perspektif ini, Islam dianggap sebagai jalan tengah yang mencakup aspek 

akidah, ibadah, perilaku, hubungan sosial, dan hukum. Keberpihakan pada sikap 

tengah atau moderat menjadi ciri khas Islam. Dalam kompleksitas interaksi sosial 

manusia, terutama setelah munculnya konflik sosial di antara beberapa organisasi 

Islam, menjaga harmoni dalam hubungan sosial menjadi tugas yang sulit. Konflik 

yang sering terjadi di Desa Sumberjo antara kelompok Islam mengakibatkan 

memburuknya hubungan dalam masyarakat dan menurunnya toleransi. 

 Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di Desa Sumberjo menegaskan bahwa dalam 

menghadapi kondisi ini, perlu adanya upaya konkret untuk memperbaiki situasi. 

Tindakan ini mencakup peningkatan pemahaman akan ajaran Islam yang moderat, 

promosi nilai-nilai toleransi, dan upaya bersama untuk mendekatkan hati 

antarindividu dan kelompok. Hal ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju 

rekonsiliasi dan membangun kembali harmoni dalam masyarakat. 
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"Serangkaian kegiatan ibadah kami terus-menerus diusik oleh kelompok 
organisasi masyarakat (ormas) lain, yang tentu saja sangat mengganggu 
ketenangan kami. Sebagai anggota masyarakat yang telah lama menjalankan 
kepercayaan pada kegiatan seperti yasinan, haul, dan serangkaian ritual 
keagamaan lainnya, kami merasa nyaman dengan praktik-praktik ini. Namun, 
kami merasa kebingungan dan tidak nyaman dengan munculnya berbagai 
ormas Islam yang mengusung ideologi yang ekstrem dan keras. Situasi ini 
terasa janggal dan menimbulkan ketidaknyamanan, terutama karena 
kelompok-kelompok ini tampaknya tidak menghormati kegiatan keagamaan 
kami. Mereka cenderung saling mengganggu, menyalahkan, dan menyangkal 
kebenaran dalam segala bentuk kegiatan yang dilakukan di luar pemahaman 
mereka. Keberadaan ormas-ormas ini seolah-olah meremehkan praktik 
keagamaan kami, yang sejauh ini telah menjadi bagian nyaman dan berarti 
bagi komunitas kami."65 

Sedangkan, tokoh LDII, mengatakan hal yang serupa ; 

"Kami berusaha menjauhi prasangka terhadap situasi semacam itu, di mana 
banyak contoh dalam masyarakat menyebabkan konflik karena tindakan egois 
yang bertujuan menciptakan kesempurnaan, tetapi sayangnya salah dalam 
penerapannya. Pernah terjadi ketidaksetujuan terhadap kami, seperti ketika 
kami dianggap negatif hanya karena membersihkan masjid setelah shalat, 
padahal tujuan kami adalah menjaga kebersihan. Berbagai isu serupa muncul, 
namun kami berupaya untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman yang 
rasional, dengan harapan dapat menghindari miskonsepsi."66 

 Ungkapan dari para tokoh agama di atas menunjukkan adanya kerumitan 

dalam konteks penelitian ini. Menurut penulis, hasil analisis menunjukkan bahwa 

kerumitan tersebut dapat mengarahkan individu dan kelompoknya untuk 

memunculkan konflik-konflik baru. Hal ini disebabkan oleh kengganan untuk bersatu 

dalam konteks Islam, yang merupakan inti dari kehidupan sosial. Penulis mengamati 

bahwa interaksi sosial merupakan esensi dari kehidupan sosial, sehingga perlu 

menjaga kerukunan sebaik mungkin. Islam dianggap sebagai jalan tengah dalam 

segala aspek, termasuk konsep akidah, ibadah, perilaku, hubungan sosial, dan 

perundang-undangan. Tidak jelasnya pandangan tentang syariat Islam telah 

                                                           
 65 Drs. Hj. Salam, Kepala Cabang NU Polewali Mandar, Wawancara, Desa SUmberjo, 12 

Agustus 2023. 

 66 Rianto, Kepala cabang Pengurus LDII Polewali Mandar, Wawancara, Desa Sumberjo, 13 

Agustus 2023. 



55 

 

menyebabkan kekeliruan dalam memahami konsep-konsep tersebut, yang pada 

gilirannya dapat mengacaukan pemahaman manusia dan membawa mereka pada 

pemahaman yang tidak sesuai. 

 Ketidakjelasan dalam pemahaman agama dan syariat Islam sering kali 

menghasilkan pendekatan yang sempit, rumit, dan berlebihan dalam menyalahkan 

dan memperluas hal-hal yang diharamkan. Salah satu masalah besar yang sering 

dihadapi oleh manusia adalah masalah yang berkaitan dengan agama, yang memiliki 

dampak signifikan pada perkembangan kehidupan manusia, terutama dalam hal 

kemanusiaan, moral, dan estetika.67 

 Dalam masyarakat majemuk, dialog antar umat beragama menjadi upaya yang 

penting untuk mencari solusi atas perbedaan pandangan. Duduk bersama dengan 

pikiran yang tenang dapat membawa titik temu pada permasalahan yang menjadi 

topik hangat setiap hari. Namun, jika titik temu tidak tercapai, tegasnya hukum yang 

berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat menjadi penentu. 

Terdapat banyak cara untuk menjaga hubungan harmonis antara agama yang hidup 

berdampingan, seperti saling menghargai pendapat, meningkatkan toleransi, dan 

aspek-aspek lain yang dapat meningkatkan harmoni dalam kehidupan masyarakat, 

meskipun berbeda agama atau organisasi agama.  

C. Akulturasi Identitas Dalam Konsesnsus Politik 

Identitas hibrida di bentuk melalui proses yang panjang dan di setiap proses 

pembentukan tersebut terdapat dinamika antara setiap ormas dalam berinteraksi. 

Perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang 
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melingkupi kehidupan masyarakat. Proses akulturasi adalah sebuah konsesus yang 

menurut Berry dapat terjadi karena hadirnya kesepakatan-kesepakatan di dalam 

relasi.68 Konsensus dalam masyarakat di kawasan transmigrasi hadir setelah pasang 

surut hubungan selama konflik terjadi, dimana mereka memiliki pemikiran yang 

sama. Proses tersebut menurut Berry merupakan upaya perubahan, disiplin, peraturan 

dalam penyesuaian diri dengan yang lain. Konsensus sebagai buah dari hegemoni 

adalah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme damai dan tanpa 

penindasan. Namun, pertentangan antara kedua Ormas tersebut telah menjadi media 

pendisiplinan bagi percepatan proses dominasi menjadi hegemoni. 

Kesepakatan-kesepakatan antara NU dan LDII tersebut semakin dimudahkan 

karena mereka memiliki ruang politik yang sama dalam proses pemilian pemimpin. 

Ruang politik adalah third place atau ruang ketiga yang menjadi penghubung bagi 

identitas untuk bertemu. Mayoritas masyarakat di desa Sumberjo dalam proses 

pemilihan politik memiliki prinsip yang sama dimana dari kedua Ormas tersebut 

memiliki kriteria dalam pemilihan calon, yakni didasarkan pada orientasi Skill atau 

kemampuan, maksudnya menyangkut pemecahan masalah atau kepekaan sosial 

kandidat dalam politik. 

Secara teori setelah masyarakat Sumberjo dalam kondisi stabil selama konflik, 

Identitas yang dimiliki dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai ruang pertemuan, 

karena kesamaan yang didasarkan pada agama dalam kriteria calon mereka untuk 

berinteraksi secara damai dan dianggap sebagai area bebas kepentingan, terutama 

dalam kepentingan agama yang selama ini menjadi pertentangan antara NU dan LDII 

di desa Sumberjo. 
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Pada dasarnya dalam konsensus politik, NU dan LDII memiliki landasan 

ajaran agama yang sama, yakni Al-Qur’an dan Hadits, kedua ormas tersebut sama- 

sama memiliki kesamaan dalam memilih kandidat, yakni berlandaskan Al-Quran, 

seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 59 : 

 

Terjemahan :  

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. 
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah 
kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada 
Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih 
baik akibatnya.”69. 

 Surah tersebut menegaskan perintah Allah SWT kepada umat untuk 

mengamalkan ajaran Al-Quran dan melaksanakan hukum-hukum yang telah 

ditetapkan-Nya, bahkan jika hal tersebut dianggap berat dan tidak sesuai dengan 

keinginan pribadi. Setiap perintah Allah dianggap mengandung kebaikan, sementara 

larangan-Nya mengandung kerugian. Rasulullah SAW, sebagai pembawa wahyu 

Allah, memiliki tugas untuk menjelaskan isi Al-Quran kepada manusia. Ajaran-ajaran 

yang dibawa oleh Rasulullah diamanatkan oleh Allah untuk dilaksanakan oleh 

seluruh umat-Nya. Ulil amri, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara 

umat, memiliki tanggung jawab dalam menetapkan ketentuan-ketentuan. Ketika 

mereka mencapai kesepakatan, umat Muslim diwajibkan untuk melaksanakannya. 

Seorang tokoh NU menyatakan bahwa politik bagi Nahdlatul Ulama (NU) adalah 

politik yang berwawasan kebangsaan, bertujuan menuju integrasi bangsa dengan 
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langkah-langkah yang selalu memprioritaskan persatuan dan kesatuan. Cita-cita 

bersama NU adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, baik secara lahir 

maupun batin, sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan 

akhirat. 

"Partisipasi dalam aktivitas politik oleh Nahdlatul Ulama (NU) seharusnya 
senantiasa dilakukan dengan integritas batin yang tulus, moralitas agama yang 
teguh, kesesuaian dengan prinsip-prinsip konstitusional, keadilan sesuai 
dengan norma-norma yang telah disepakati, dan kemampuan untuk 
memperkuat mekanisme musyawarah dalam penyelesaian berbagai 
permasalahan. Tindakan ini diarahkan untuk menciptakan keterbukaan, 
kejujuran, dan partisipasi aktif dalam proses keputusan, sambil mematuhi 
norma-norma yang telah ditetapkan."70 

Dalam politik Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia, 

terdapat prinsip yang teguh untuk selalu menilai karakter calon kandidat secara 

cermat dan hati-hati. NU meyakini bahwa karakter seseorang adalah salah satu aspek 

yang sangat penting dalam menentukan apakah seseorang layak menduduki jabatan 

publik atau menjadi kandidat yang dapat diakui. NU, yang merupakan organisasi 

Islam yang memiliki pengaruh kuat di Indonesia, memiliki sejarah panjang dalam 

berpartisipasi dalam politik Indonesia. Salah satu ciri khas dari partisipasi politik NU 

adalah penekanan pada integritas, moralitas, dan karakter seseorang. Ini sejalan 

dengan prinsip-prinsip Islam yang menggarisbawahi pentingnya keadilan, kejujuran, 

dan amanah dalam pemerintahan dan kepemimpinan. 

Pendekatan ini menekankan bahwa seseorang yang mengemban tanggung 

jawab publik harus memiliki karakter yang kuat dan integritas yang tak tergoyahkan. 

NU percaya bahwa karakter yang baik mencerminkan kemampuan seseorang untuk 

memimpin dengan adil, mengambil keputusan yang bijak, dan melayani kepentingan 
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masyarakat dengan tulus. Sehingga, dalam politik NU, proses penilaian karakter 

calon kandidat menjadi suatu hal yang sangat penting dan dijunjung tinggi. Melalui 

pendekatan ini, NU berusaha memastikan bahwa para pemimpin yang dipilih atau 

didukungnya adalah individu yang benar-benar mampu mewakili nilai-nilai Islam dan 

melayani masyarakat dengan baik. Prinsip ini mencerminkan komitmen NU untuk 

menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan 

rakyat, serta menegaskan bahwa karakter yang baik adalah unsur kunci dalam politik 

yang mereka anut. 

“Kami tidak membeda-bedakan, semuanya sama, kami tidak seperti itu, kalau 
misalnya calonya dari NU, kami kembali melihat skill dan kemampuan, kami 
melihat kemampuan dipihaknya, cara ngomongnya, bergaul dengan 
masyarakat, dan bila orang tersebut adalah NU, maka kami mengumpul untuk 
mendukung, akan tetapi bila kemampuannya tidak seperti itu maka akan kami 
pertimbangkan, kami bukan tolak, tapi akan kami pertimbangkan”.71 

Sama halnya dengan NU, LDII menekankan bahwa mereka bukanlah sebuah 

partai politik. Sebaliknya, mereka berfokus pada dorongan kepada warga LDII dan 

pemerintah untuk mensukseskan Pemilu (Pemilihan Umum) dengan beberapa prinsip 

yang mereka tegaskan. LDII menekankan bahwa jika ada warga mereka yang merasa 

memiliki kemampuan dan kesesuaian untuk terlibat dalam aktivitas politik, mereka 

diberikan kebebasan untuk melakukannya. Dalam konteks ini, LDII tampaknya tidak 

menghalangi anggotanya untuk terlibat dalam kegiatan politik, selama mereka merasa 

mampu dan cocok untuk itu. 

Selanjutnya, dalam hal Pilkades (Pemilihan Kepala Desa), LDII menyatakan 

bahwa mereka mendukung siapa pun yang mencalonkan diri tanpa memandang latar 

belakang tertentu. Dukungan mereka lebih didasarkan pada kriteria kemampuan dan 
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keahlian calon dalam mengelola pemerintahan desa. Dengan kata lain, mereka tidak 

memiliki unsur-unsur tertentu yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan 

dukungan dari LDII, yang menggambarkan pendekatan yang adil dan berdasarkan 

kompetensi. Pendekatan ini menunjukkan komitmen LDII untuk mendukung 

demokrasi dan partisipasi masyarakat yang berlandaskan pada kualifikasi dan 

keterampilan. Hal tersebut dijelaskan oleh Ketua Cabang LDII Sumberjo. 

“Jadi sebenarnya, kalau untuk LDII itu bukan partai Politik, tetapi kami 
mendorong kepada warga LDII, kepada pemerintah untuk mensukseskan 
Pemilu, bila memang mampu dan cocok dalam berpolitik, kami persilahkan, 
kemudian kaitannya dengan Pilkades tentunya kami mendukung untuk 
siapapun mencalon, yang selama ini kita lihat adalah skill dan 
kemampuannya, dalam mengelola tata pemerintahan desa, kalau kita anggap 
cukup, kita akan dukung. Tidak ada unsur-unsur tertentu”.72 

Selanjutnya, LDII menilai bahwa kebebasan memilih merupakan aspek 

penting dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. LDII percaya bahwa semua 

warga masyarakat harus memiliki hak dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam 

proses demokrasi. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai dasar demokrasi yang 

menekankan pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. 

LDII mendukung pemahaman bahwa dalam sebuah sistem demokrasi, warga 

negara memiliki hak untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan umum, 

memilih pemimpin mereka, dan menentukan arah kebijakan negara. Kebebasan ini 

dianggap sebagai landasan utama bagi demokrasi yang efektif. Dalam demokrasi 

yang berfungsi baik, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta 

dalam proses politik, independen dari latar belakang, agama, atau pandangan politik 

mereka. Kebebasan dalam memilih juga mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi 

manusia yang mendasari demokrasi modern. Ini mencakup hak untuk berekspresi, 
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berkumpul, dan berpartisipasi dalam proses politik tanpa ada tekanan atau 

diskriminasi. LDII menekankan bahwa melalui kebebasan memilih, masyarakat 

dapat mempengaruhi arah masa depan negara mereka sesuai dengan nilai-nilai dan 

tujuan mereka sendiri. 

Dalam konteks ini, LDII mendorong partisipasi aktif dalam proses politik, 

terutama dalam pemilihan umum, sebagai cara untuk menjaga dan mengembangkan 

demokrasi. Mereka memandangnya sebagai tanggung jawab bersama dan juga 

sebagai sarana untuk menghasilkan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel. 

Dengan demikian, kebebasan memilih adalah elemen penting dalam menjaga 

keseimbangan kekuasaan, menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, dan mewujudkan 

aspirasi masyarakat dalam proses politik. 

“Semua masyarakat diberikan kebebsan dalam memilih karena ini kebebasan 
dalam berdemokrasi, selaku pimpinan kami menyarankan untuk memilih kan 
boleh, tapi tetap sama saja, bahwa keputusan ada ditangannya”.73 

Kesamaan antara LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) dan NU 

(Nahdlatul Ulama) dalam politik, meskipun berasal dari latar belakang agama yang 

berbeda, dapat dilihat dari beberapa aspek utama. Mereka memiliki kesamaan dalam 

landasan agama yang mendasari partisipasi politik mereka, yaitu Al-Qur'an, dan 

keduanya cenderung memilih pemimpin berdasarkan karakteristik yang dianggap 

sesuai dengan nilai-nilai agama yang mereka anut. 

Dalam konteks agama, baik LDII maupun NU memiliki landasan Al-Qur'an 

yang mendalam dalam aktivitas dan pandangan politik mereka. Keduanya 

menganggap Al-Qur'an sebagai panduan utama dalam membentuk kebijakan dan 
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mengambil keputusan politik. Ini menciptakan kesamaan dalam pengertian bahwa 

nilai-nilai Islam, sebagaimana terkandung dalam Al-Qur'an, menjadi dasar yang kuat 

untuk tindakan politik mereka. Selain itu, kedua organisasi ini memiliki 

kecenderungan untuk memilih pemimpin berdasarkan karakteristik mereka. Mereka 

menilai pemimpin dari sudut pandang agama dan integritas moral. Kepemimpinan 

yang disoroti adalah yang dianggap paling sesuai dengan ajaran Islam, serta yang 

memiliki integritas, ketulusan, dan keadilan dalam menjalankan tugasnya sebagai 

pemimpin. Hal ini menciptakan kesamaan dalam pendekatan mereka terhadap 

pemilihan pemimpin yang memiliki integritas agama dan moral yang kuat. 

Meskipun LDII dan NU memiliki kesamaan dalam hal ini dalam konteks 

politik, perlu diperhatikan bahwa mereka memiliki perbedaan signifikan dalam 

keyakinan agama dan kegiatan agama mereka. LDII merupakan organisasi yang 

terkait dengan Islam dan dilabeli sebagai ormas ekstrem, sedangkan NU adalah 

organisasi Islam Sunni tradisional yang mengikuti ajaran ahlussunnah wal jamaah. 

Oleh karena itu, sementara ada kesamaan dalam aspek politik, ada perbedaan dalam 

praktik agama dan keyakinan mendasar di antara kedua kelompok ini. 

Dalam kontes   politik,   Pilkades   2021   di   Desa   Sumberjo,   Kecamatan 

Wonomulyo, merupakan sebuah contoh nyata yang menunjukkan bahwa identitas 

antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) tidak 

menjadi faktor penentu dalam pemilihan kepala desa. Pada pemilihan tersebut, 

terdapat kandidat yang berasal dari NU dan LDII, dan hasil akhirnya menunjukkan 

bahwa kandidat dari NU yang terpilih. Hal ini mengindikasikan bahwa pemilih di 

Desa Sumberjo lebih cenderung memilih berdasarkan kompetensi dan visi-misi calon 

daripada hanya berdasarkan afiliasi keagamaan. Pemilihan kandidat dari dua 
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organisasi yang berbeda menunjukkan bahwa warga desa lebih mempertimbangkan 

kualifikasi dan program kerja yang ditawarkan oleh masing-masing calon, daripada 

hanya memilih berdasarkan afiliasi keagamaan. 

Selain itu, hasil pemilihan ini juga menunjukkan adanya inklusivitas dalam 

sistem politik desa, di mana warga memiliki kebebasan untuk memilih calon 

berdasarkan pertimbangan pribadi mereka, tanpa harus terikat pada agama atau 

organisasi tertentu.Adapun daftar perolehan suara pada Pemilihan Kepala Desa 

Sumberjo Kecamatan Wonomulyo 2021 sebagai berikut : 

Tabel 2. 

 

No. Nama Kandidat Organisasi 

Kemasyarakatan (Ormas) 

Keterangan 

(Jumlah Suara) 

1 Mislan LDII 647 

2 Suwardi NU 1366 

3 Murdifin NU 715 

 (Sumber : Panpel Pilkades Berita Acara 2021) 

Berdasarkan data di atas, Pilkades 2021 di Desa Sumberjo menjadi sebuah 

bukti konkret bahwa identitas tidak selalu menjadi faktor utama dalam pemilihan 

kepala desa, dan bahwa kompetensi dan program kerja yang baik dapat lebih 

menentukan hasil pemilihan. 

Sedangkan, bila dibandingkan dengan jumlah masyarakat di desa Sumberjo 

yang mayoritas masuk ke dalam organisasi kemasyarakatan LDII dengan hasil 

Pilkades, demikian menunjukkan bahwa perbedaan identitas agama tidak 

mempengaruhi pemilih. Hal tersebut dijelaskan oleh Suwardi kepala desa Sumberjo. 
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“Disini ada dua ormas, dari masing-masing ormas itu yang paling 
banyak/mayoritas masyarakatnya itu LDII, itu sudah ketauan kalau orang baru 
baru masuk ke Sumberjo, keliatan pesantren dan masjidnya” 74 

Hal ini mencerminkan kedewasaan politik dan pendidikan politik masyarakat 

Desa Sumberjo. Perubahan dalam pola pemilihan ini menggambarkan kemajuan 

demokrasi di tingkat lokal. Masyarakat Desa Sumberjo telah menunjukkan bahwa 

mereka mampu melihat melebihi pertentangan keagamaan dan lebih fokus pada 

kepentingan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut adalah tanda 

positif bahwa pemilih mulai memahami pemimpin yang dipilih harus mampu 

mengemban tugasnya dengan baik tanpa memandang latar belakang agamanya. 

Seperti yang dipaparkan oleh salah satu masyarakat desa Sumberjo, Febrina 

bahwa dalam proses pemilihan, dalam penjelasannya Rina memilih calon berdasarkan 

pengetahuan, perilaku, dan pengalaman. 

“Saya LDII, dan tidak melihat kandidat dari agamanya, karena menurutku itu 
berbeda, kalau agama lebih ke ibadah kita, tapi kalau persoalan pemimpin itu 
beda lagi, saya lihat kandidat yang cocok dari pengetahuan, pengalamannya 
dan bagaimana dia berkomunikasi dengan masyarakat, kalau saya kemarin itu 
pilih pas Suwardi karena dia punya visi dan misi yang bagus, ”75 

Selain itu, hasil pemilihan ini juga menggambarkan inklusivitas dalam sistem 

politik desa. Warga Desa Sumberjo memiliki kebebasan untuk memilih calon 

berdasarkan pertimbangan pribadi mereka, tanpa harus terikat pada agama atau 

organisasi tertentu. Namun, perlu diingat bahwa meskipun identitas agama mungkin 

bukan faktor penentu, nilai-nilai agama masih dapat berperan penting dalam 

membentuk karakter dan integritas pemimpin yang terpilih. Kedua organisasi, NU 

dan LDII, menekankan integritas dan karakter dalam memilih pemimpin, yang 

sejalan dengan prinsip-prinsip agama yang mereka anut. Ini adalah aspek positif, 
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karena pemimpin yang memiliki karakter dan integritas yang kuat lebih cenderung 

melayani masyarakat dengan baik dan adil. Tentu saja, pemilihan kepala desa hanya 

merupakan contoh kecil dalam konteks politik yang lebih luas. Namun, ini 

menunjukkan bahwa pemilih dapat memilih berdasarkan pertimbangan rasional dan 

kualifikasi, dan bahwa identitas agama tidak harus menjadi penghalang untuk 

membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berpikiran terbuka. Hal tersebut, 

dapat dianalisis menggunakan teori perilaku politik Voting Behavior, bahwa perilaku 

pemilih dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pemilih saat memilih calon 

dalam Pilkades. Dalam kasus ini, salah satu faktor yang mungkin memengaruhi hasil 

pemilihan adalah "Faktor Kandidat." Pemilih mungkin lebih cenderung memilih 

kandidat berdasarkan karakteristik, kompetensi, dan program kerja yang diusulkan 

oleh kandidat daripada hanya berdasarkan keagamaan atau organisasi. Ini 

mencerminkan bahwa pemilih mengutamakan rasionalitas dalam pengambilan 

keputusan pemilihan mereka. Dalam hal ini, wawancara dengan narasumber dari 

Desa Sumberjo dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam. Salah seorang 

pemilih atau anggota masyarakat setempat, Febrina mengungkapkan bahwa; 

"Saya lebih memilih Suwardi karena dia memiliki pengalaman yang kuat 
dalam mengelola desa dan program kerjanya sesuai dengan kebutuhan, salah 
satu diantaranya, mau memperbanyak alat pertanian, selain dari itu pak 
suwardi orangnya grappyak (mudah berbaur), murah senyum, dan gampang 
akrab, jadi saya suka".76 

Hal tersebut sejalan dengan teori pola perilaku politik yang menekankan 

rasionalitas dan pertimbangan kebijakan sebagai faktor utama dalam pemilihan. 

Selain itu, konsep akulturasi menyatakan bahwa masyarakat Desa Sumberjo 

memiliki identitas yang terbentuk melalui proses panjang dan dinamika antara 
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berbagai organisasi kemasyarakatan. Ini dapat dihubungkan dengan teori Voting 

Behavior, di mana identitas sosial dan kelompok dapat memengaruhi pemilihan 

pemilih. Namun, dalam kasus ini, identitas yang berkembang di Desa Sumberjo 

tampaknya lebih inklusif, yang memungkinkan pemilih untuk melihat di luar identitas 

keagamaan mereka dan mempertimbangkan berbagai faktor lain dalam memilih 

kandidat. 

Penting untuk diingat bahwa hasil pemilihan yang menunjukkan   kandidat 

dari NU terpilih juga dapat dihubungkan dengan konteks politik yang lebih luas di 

Indonesia. NU, sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, memiliki pengaruh 

yang kuat dan basis pemilih yang besar. Namun, dalam konteks lokal seperti Desa 

Sumberjo, pemilih tampaknya lebih cenderung bersifat pragmatis dan memilih 

kandidat berdasarkan penilaian yang lebih spesifik terhadap kualifikasi dan program 

kerja. 

Dalam konteks Pilkades di desa Sumberjo, meskipun terdapat identitas agama 

yang berbeda anatara NU dan LDII, teori pola perilaku pemilih Voting Behavior 

membaca Pilkades tersebut di dasarkan pada pertimbangan rasional kandidat dari 

pada melihat latar belakang identitasnya. Hal tersebut, mencerminkan pendekatan 

Rational Choice dalam perilaku memilih, dimana mereka cenderung memilih 

kandidat berdasarkan penilaian yang rasional dan logis. Pemilih mempertimbangkan 

karakteristik, pengalaman, dan program kerja kandidat sebagai faktor penentu dalam 

dalam pengambilan keputusan pemilihan, sejalan dengan kebutuhan dan kepentingan 

masyarakat setempat. Pendekatan rasional Choice juga menganggap bahwa individu 

dan kelompok memiliki tujuan yang lebih umum, yaitu memilih pemimpin yang 

dapat mengemban tugasnya dengan baik, mempertimbangkan berbagai faktor 
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termasuk pengalaman, karakter dan kompetensi calon kepala desa. Selain itu, 

masyarakat Desa Sumberjo juga menunjukkan inkluvitas dalam sistem politik 

mereka, dimana mereka memiliki kebebasan untuk memilih calon tanpa   harus 

terikat pada identitas. Hal tersebut yang menunjukkan bahwa pendekatan ini 

menjelaskan alasan pemilih lebih fokus pada aspek-aspek yang lebih konkret dalam 

pengambilan keputusan pemilihan. 

D. Implikasi Akulturasi Identitas Pada Politik Lokal 

Akulturasi dapat berperan penting dalam ranah politik, terutama ketika 

terdapat kesamaan dalam proses pemilihan kepala desa (Pilkades). Meskipun ada 

perbedaan agama yang mendasari keduanya, yakni NU dan LDII. Pemilihan kepala 

desa di Desa Sumberjo tahun 2021 menjadi contoh konkret bahwa faktor utama 

dalam pemilihan bukanlah afiliasi agama, tetapi lebih pada kompetensi dan program 

kerja calon. Ini mencerminkan inklusivitas dalam sistem politik desa, di mana warga 

memiliki kebebasan untuk memilih berdasarkan pertimbangan pribadi mereka. 

Hibriditas memberikan implikasi yang sangat kompleks dalam ranah politik, terutama 

terkait dengan isu politik identitas, meskipun terdapat perbedaan keyakinan agama di 

antara warganya, mereka mampu bersatu dalam aspek politik untuk mendukung 

pemimpin yang baik. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan menarik seputar 

pengaruhnya terhadap politik identitas, yang seing digunakan sebagai alat oleh 

kelompok-kelompok kecil untuk mencapai tujuan mereka. Implikasi dari akulturasi  

ini pertama, memberikan peluang mengurangi polarisasi politik yang didorong oleh 

identitas dan kedua, akulturasi menciptakan harmonisasi dalam masyarakat Sumberjo 

dengan fokus pada mendukung pemimpin yang sesuai dengan pilihan rasional dalam 

politik lokal. 
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1. Mengurangi Politik Identitas dan Polarisasi Politik 

Ketika masyarakat Sumberjo bersatu dalam mendukung pemimpin yang baik 

dalam aspek politik, hal tersebut bisa menjadi indikasi positif. Ini menunjukkan 

bahwa mereka mampu mengatasi perbedaan agama untuk mencapai tujuan bersama 

dalam ranah politik. Namun, ada implikasi menarik di sini: ketika mereka 

menunjukkan semangat berpolitik yang kuat dalam mendukung pemimpin yang baik, 

hal ini menggeser fokus dari politik identitas, yang sering kali digunakan sebagai alat 

bagi kelompok-kelompok kecil untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks politik 

lokal maupun nasional. 

“Dalam politik, kami sering kali bersatu untuk mendukung pemimpin yang 
kami anggap baik. Kami memperioritaskan pengetahuan calon kandidat 
daripada identitas agama, yakni LDII. Hal ini adalah cara kami menunjukkan 
semangat politik yang kuat.”77 

Dengan kata lain, ketika masyarakat Sumberjo lebih memprioritaskan 

pemimpin yang baik daripada politik identitas, ini dapat mengurangi peran politik 

identitas dalam dinamika politik mereka. Seperti halnya politik identitas berfungsi 

sebagai wadah untuk menyuarakan hal-hal yang tidak bisa diungkapkan oleh 

sebagain kelompok, mencegah diskriminasi.78Implikasi dari hal ini adalah 

kemungkinan terciptanya lingkungan politik yang lebih inklusif, di mana keputusan 

politik didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi calon pemimpin, bukan pada 

faktor-faktor identitas seperti agama. Namun, di sisi lain, hal ini juga bisa 

mengaburkan perhatian terhadap isu-isu yang bersifat khusus bagi kelompok- 

kelompok tertentu, yang pada gilirannya bisa menghambat upaya untuk menangani 

isu-isu spesifik yang dihadapi oleh kelompok-kelompok tersebut. 

                                                           
 77 Rianto, Ketua Cabang LDII Polewali Mandar, Wawancara , Desa Sumberjo, 10 Agustus 

2023.  

 78 Ubed, Abdillah. Politik Identitas Etnis : Pergulatan tanda Tanpa Identitas. (Cet.1 : 

Magelang : Indonesia Tera. 2002). h. 45 
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“Tetapi ada juga yang kami khawatirkan bahwa fokus yang terlalu kuat pada 
pemimpin bisa menghilangkan isu-isu yang khusus bagi LDII, semisal pada 
persoalan isu diskriminasi di Masjid LDII di Desa Sumberjo, dari beredarnya 
isu bahwa kami terlalu sensitif untuk membersihkan masjid, sehingga orang 
lain tersinggung dengan sikap kami, padahal niat kami sudah baik”. 79 

Dalam keseluruhan konteks politik lokal maupun nasional, implikasi dari 

akulturasi masyarakat Sumberjo ini menunjukkan adanya potensi untuk mengurangi 

polarisasi politik yang sering kali didorong oleh identitas, namun juga menghadirkan 

tantangan dalam memastikan bahwa isu-isu yang relevan bagi berbagai kelompok 

tetap diperhatikan dan diselesaikan. 

“Kalau untuk kampanye-kampanye politik ke masyarakat itu jarang sekali 
dilakukan, rata-rata masyarakat kalau ketemu bahas politik itu 
pembahasannya tentang calon yang mana yang bagus, tapi kalau untuk buat 
kelompok untuk dukung satu kandidat di desa Sumberjo itu minim sekali, 
mungkin ada, tapi itu sedikit sekali”80 

Dalam situasi seperti ini, peran pendidikan, dialog antar-kelompok, dan 

pemimpin politik yang mampu mempertahankan keseimbangan antara berbagai aspek 

identitas dan kepentingan menjadi sangat penting untuk mencapai politik yang 

inklusif dan berkeadilan. 

2. Harmonisasi dalam Masyarakat 

Dalam aspek identitas agama, ketidakmampuan untuk menyatukan keyakinan 

agama karena perbedaan ormas dapat menciptakan konflik sosial dan perpecahan 

dalam masyarakat. Keharmonisan antar-warga Sumberjo mungkin terganggu oleh 

perbedaan pandangan keagamaan, yang bisa berdampak pada solidaritas sosial. Selain 

itu, konflik antar-ormas agama dapat menciptakan ketegangan yang berpotensi 

                                                           
 79 Rianto, Ketua Cabang LDII Polewali Mandar, Wawancara , Desa Sumberjo, 10 Agustus 

2023. 
 80 Suwardi, Kepala Desa Sumberjo, Wawancara, Desa Sumberjo, 10 Agustus 2023 
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merambah ke aspek politik.81Namun, di desa Sumberjo memiliki hal yang unik 

bahwa terlepas dari pertentangan agama, para masyarakat melakukan pemilihan 

bukan berdasarkan identitas mereka. Apabila masuk kedalam politik,mereka tidak 

lagi membawa identitas aslinya, sejalan dengan ini pemilih lebih mengedepankan 

praktik dalam teori Rational Choice, memilih karena latar belakang pribadi kandidat, 

yakni kemampuan dan pengetahuannya. 

Dalam proses akulturasi, implikasi yang menarik bahwa Solidaritas antara 

masyarakat desa Sumberjo semakin kuat karena mereka memiliki tujuan yang sama, 

yakni untuk kemajuan dan pembangunan desa. 

“Kalau dari segi pemahaman dan Aqidah, memang kita berbeda, antara NU 
dan LDII, tapi kalau dalam politik, kami kesampingkan itu untuk 
kemaslahatan bersama, supaya desa maju untuk kedepannya. Dan 
alhamdulilah kita memilki pemahaman yang sama, dan sampai saat ini, kami 
berdampingan dengan ormas lain adem dan mesra – mesra saja ”. 82 

Dengan mengatasi perbedaan agama melalui akulturasi, potensi konflik sosial 

dan perpecahan dalam masyarakat dapat berkurang, yang dapat berkontribusi pada 

stabilitas sosial masyarakat. Kemudian, kesatuan untuk mendukung pemimpin yang 

baik dapat memperkuat solidaritas sosial diantara masyarakat desa Sumberjo, 

sehingga mereka memiliki pola pikir yang sama untuk mencapai tujuan politik 

bersama. Konflik – konflik non fisik yang dahulu kerap terjadi, saat ini telah redup 

karena proses akulturasi, masyarakat mulai menerima antara identitas. 

“Setelah dinamika Pilkades kemarin, masyarakat mulai menerima identitas 
yang lain, yakni dalam perbedaan agama, mereka menilai bahwa perbedaan- 
perbedaan keyakinan adalah hal yang normal dan setiap masng-masing ormas 

                                                           
 81 Bambang Khoiruddin, “Organisasi Keagamaan dan Interaksi Sosial Masyarakat Islam  di 

Desa Pancasila Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan”, Skripsi (Bandar Lampung). 

 82 Rianto, Ketua Cabang LDII Polewali Mandar, Wawancara. Desa Sumberjo, 10 Agustus 

2023 
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memiliki tradisi yang berbeda, jadi sekarang saling menghargai saja”83 

Dari fenomena tersebut terjadi peleburan identitas antara kedua ormas dan 

konsep akulturasi bermain apik di dalam politik. Selain dari kebutuhan dan tujuan 

dalam politik untuk memilih pemimpin yang sesuai, secara tidak sengaja masyarakat 

juga melakukan proses akulturasi  lainnya. Contohnya, dalam proses pilkades, 

masyarakat melaksanakan diskusi atau perbincangan, terkait siapa calon yang tepat 

untuk dipilih dan program apa yang dibutuhkan di desa. 

“Ada perbincangan-perbincangan politik seperti itu, tokoh-tokohnya atau 
masyarakat setempat yang ngumpul santai di teras-teras rumah, untuk 
mencari tau siapa-siapa yang cocok menjadi kepala desa”84 

Tidak hanya itu, perbincangan mengenai politik terjadi karena proses 

interaksi diantara kedua identitas agama tersebut, interaksi lainnya dapat dilihat dari 

masyarakat desa yang berkumpul untuk mencoblos, mereka tidak lagi membawa 

identitas agamanya, masyarakat bertemu dan berinteraksi dengan sesamanya. 

“Contohnya seperti ibu-ibu yang kalau ketemu, sudah nda bahas pengajian 
antara LDII dan NU, tapi bahasnya politik, sambil ketawa –ketawa di kantor 
desa” 85 

Proses akulturasi terus kembali terjadi setelah dinamika politik yang 

berlangsung hingga saat ini demi kamjuan desa, pemikiran yang sama mengenai desa 

yang maju dan berdaya. Seperti pada kegiatan – kegiatan program desa, gotong 

royong dan kegiatan pengelolaahn pertanian, dimana hal ini desa Sumberjo terkenal 

dengan hasil pertaniannya dalam skala kabupaten. Sejalan dengan hal ini, proses 

akulturasi di Desa Sumberjo memiliki implikasi pada hubungan antara kedua 

identitasnya (NU dan LDII), yakni terjadinya harmonisasi dan minimnya konflik non 

fisik. 

                                                           
 83 Suwardi, Kepala Desa Sumberjo, Wawancara, Desa Sumberjo, 10 Agustus 2023 

 84 Suwardi, Kepala Desa Sumberjo, Wawancara, Desa Sumberjo, 10 Agustus 2023 

 85 Suwardi, Kepala Desa SUmberjo, Wawancara, Desa Sumberjo, 10 Agustus 2023 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

 Dari temuan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas 

mengenai Akulturasi antara NU dan LDII di Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo  

Kabupaten Polewali Mandar, peneliti dapat mengambil kesimpulan melalui tiga poin 

utama, yakni : 

Pertama, Desa Sumberjo menghadapi dinamika sosial yang kompleks terkait dengan 

interaksi antara organisasi masyarakat, terutama dalam konteks agama. Integrasi 

budaya Islam menjadi salah satu upaya untuk menjaga keanekaragaman budaya dan 

memperkuat hubungan sosial di antara berbagai kelompok. Meskipun demikian, 

terdapat tantangan serius dalam bentuk konflik antarorganisasi agama yang 

menciptakan ketidakharmonisan di masyarakat. Konflik ini tidak hanya bersifat 

verbal, tetapi juga mencakup pertentangan atas kepemilikan masjid dan pemahaman 

agama yang berbeda. Perbedaan pandangan antarorganisasi agama, seperti antara NU 

dan LDII, menyulitkan terciptanya kesepakatan dan kerukunan di Desa Sumberjo. 

Meskipun upaya rekonsiliasi dan pemahaman moderat telah diupayakan, 

kompleksitas masalah tetap memperumit situasi. Dalam konteks ini, penting untuk 

terus mempromosikan nilai-nilai toleransi, dialog antarumat beragama, dan 

penegakan hukum yang menghormati hak asasi manusia sebagai langkah-langkah 

menuju harmoni sosial yang lebih baik di tengah masyarakat majemuk seperti Desa 

Sumberjo. 

Kedua, Dalam konteks Pilkades di Desa Sumberjo, terlihat bahwa identitas agama 

tidak selalu menjadi faktor utama dalam pemilihan kepala desa. Pemilih lebih 

cenderung memilih berdasarkan kompetensi, karakter, dan program kerja kandidat 
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daripada hanya berdasarkan afiliasi keagamaan atau organisasi. Hal ini 

mencerminkan pendekatan rasionalitas dalam pengambilan keputusan pemilihan, di 

mana pemilih mempertimbangkan berbagai faktor yang lebih spesifik yang berkaitan 

dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat. Selain itu, proses 

akulturasi yang berkembang di Desa Sumberjo menunjukkan inklusivitas dalam 

sistem politik desa, di mana masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih calon 

berdasarkan pertimbangan pribadi mereka tanpa harus terikat pada identitas agama 

atau organisasi  tertentu. Hal ini merupakan tanda positif bahwa pemilih mulai 

memahami bahwa pemimpin yang dipilih harus mampu mengemban tugasnya 

dengan baik tanpa memandang latar belakang agamanya. Pilkades di Desa Sumberjo 

memberikan gambaran tentang bagaimana pemilih dapat memilih berdasarkan 

pertimbangan rasional dan inklusif dalam politik lokal. Meskipun identitas agama 

masih berperan penting dalam membentuk karakter dan integritas pemimpin. 

Pemilih di desa Sumberjo menunjukkan kedewasaan politik dan pendidikan politik 

yang memungkinkan mereka melihat di luar identitas keagamaan dan lebih 

memfokuskan pada kualifikasi dan program kerja kandidat. 

Ketiga, Dalam proses akulturasi terdapat dua implikasi yang ditimbulkan, yakni 

Mengurangnya Politik Identitas dan Polarisasi Politik. Fokus pada pemilihan 

pemimpin berdasarkan kompetensi dan program kerja, bukan afiliasi agama, 

mengindikasikan bahwa politik identitas menjadi kurang dominan. Ini dapat 

membawa potensi untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif di mana 

keputusan didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi, bukan pada faktor identitas. 
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Meskipun terdapat perbedaan dalam keyakinan agama, solidaritas sosial yang 

diperkuat oleh kesatuan untuk mendukung pemimpin yang baik telah membantu 

mengurangi potensi konflik sosial. Masyarakat mulai menerima perbedaan keyakinan 

sebagai hal yang normal, yang menciptakan harmonisasi di antara kelompok agama 

yang berbeda, dan ini berkontribusi pada stabilitas sosial di desa. 

B. Implikasi 

Aktivitas masyarakat yang berbagai dari aspek sosial, budaya, agama, dan 

politik di Desa Sumberjo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dan peran 

organisasi seperti Nahdatul Ulama (NU) dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia 

(LDII) dalam membentuk identitas masyarakat dan memengaruhi dinamika politik di 

daerah tersebut. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa di tengah keragaman 

etnis, bahasa, dan agama, masyarakat Sumberjo menghadapi tantangan dan konflik 

yang memerlukan upaya untuk meningkatkan toleransi antar kelompok agama, 

menghargai perbedaan pandangan, dan mempromosikan dialog sebagai cara untuk 

mencari solusi dan memperkuat keharmonisan sosial. Selain itu, dalam ranah politik, 

pemilihan kepala desa yang didasarkan pada kompetensi dan program kerja calon, 

bukan afiliasi agama, menunjukkan inklusivitas dalam sistem politik desa. Ini berarti 

identitas tidak selalu memainkan peran dominan, yang mengindikasikan potensi 

untuk menciptakan politik yang lebih inklusif, meskipun juga memerlukan 

pendidikan, dialog, dan kepemimpinan yang seimbang antara identitas dan 

kepentingan untuk mencapai politik yang adil dan inklusif. Ini mencerminkan 
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pendekatan rasional dalam pengambilan keputusan pemilihan dan akulturasi 

mengurangi politik identitas dan polarisasi politik, sementara juga meningkatkan 

solidaritas masyarakat di desa. Ini menciptakan lingkungan politik yang lebih 

inklusif dan berkontribusi pada stabilitas sosial. 
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