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ABSTRAK 

Nama   : M. Adhe Firly W. 

Nim      :  30600115101 

Judul  :  Patisipasi Politik Milenial di tengah pandemi Covid-19 pada 

pemilihan Walikota Makassar    

 

Skripsi ini dibuat dari masalah yang penulis temui di lapangan 

mengenai Patisipasi Politik Milenial di tengah pandemi Covid-19 pada 

pemilihan Walikota Makassar. mengenai tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui bagaimana Mengetahui partisipasi politik milenial ditengah 

pandemi Covid-19 dalam pemilihan Walikota Makassar dan mengetahui 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik milenial dalam 

pemilihan walikota makassar. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Metode ini 

digukanan karena kualitatif mempunyai berbagai sudut pandang teori yang 

akan mampu membantu dalam menganalisa sebuah fenomena secara 

mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa metode 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah 

data primer dan data sekunder. Adapun teknik analisa data yang dipakai dalam 

penelitian ini, yaitu: reduksi data, Display data(Penyajian data) dan menarik 

kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori partisipasi 

politik, perilaku politik, dan konsep pemilih milenial. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terbukti dengan besarnya 

harapan masyarakat terhadap pemimpinnya untuk membawa perubahan dalam 

5 tahun masa jabatannya. Terkhusus Kota Makassar dengan subjek partisipasi 

pemilih pemula masih di angka yang tinggi dan dapat lebih diarahakn untuk 

membentuk fondasi politik yang kuat. 

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa secara Praktis hasil 

penelitian ini digunkan sebagai masukan bagi instansi terkait dan Masyarakt 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga 

negara, menciptakan sistem pemilihan yang adil dan jujur serta menjalankan 

Protocol kesehatan di masa pandemi Covid-19 karena besarnya partisipasi 

pada politik yang dalam hal ini adalah pemilihan Wali Kota Makassar harus 

diarahkan sebaik mungkin. Secara Teoritis proses Pemilukada serentak bukan 

hanya sekadar upaya memperoleh suara pemilih, namun sepatutnya lebih 

substansial yaitu peningkatan pemahaman dan kesadaran untuk pemilih 

pemula sebagai warga negara sehingga mereka berpartisipasi aktif dalam 

proses pemilu sebagai proses legal pergantian kepemimpinan daerah dan juga 

nasional. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Penulisan transliterasi Arab-Latin pedoman transliterasi Arab-Latin sesuai 

pada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan  dan 

Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 22 

Januari 1988 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 - Ba B ب

 - Ta T ث

 S|a‟ S| S (dengan titik diatas) ث

 - Jim J ج

 Ha‟ H  H (dengan titik dibawah) ح

 - Kha‟ Kh خ

 - Dal  D د

 Zal  Z| Z (dengan titik diatas) ذ

 - Ra  R ر

 - Zai Z ز

 -  Si@n S س

 -  Syin  Sy ش

 Sad  Ş S(dengan titik dibawah) ص

 Dad  D D(dengan titik dibawah) ض

 Ta  T T(dengan titik dibawah) ط

 Za  Z Z(dengan titik dibawah) ظ

 Ain „ Koma terbalik keatas„ ع

 - Gain  G غ

 - Fa F ف

 - Qaf Q ق

 - Kaf K ك

 - Lam  L ل

 - Mim  M م

 - Nun  N ن

 - Wawu  W و

 - Ha  H ه

ُ    Hamzah ء  Apostrof  

 - Ya‟ Y ي
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B. Vokal 

Dalam bahasa Arab vokal seperti bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal 

tunggal(monotong) dan vokal rangkap(diftong). 

1. Vokal Tunggal 

Dalam bahasa Arab vokal tunggal dilambangkan dengan tanda atau 

harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama Contoh Ditulis 

  َ  Fathah A A   

  َ  Kasrah I I   مُن ر Munira 

 َُ  Dhammah U U   

 

2. Vokal Rangkap 

Dalam bahasa Arab vokal rangkap dilambangkan berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda  Nama  Huruf Latin Nama  Contoh  Ditulis  

ي  َ  Fathah dan 

ya 

Ai a dan i كيف Kaifa 

و  َ  Ksrah I I هول Haula 

 

C. Maddah(vokal panjang) 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Fathah  Alif ditulis   Contoh         سال          ditulis   la 

Fathah   Alif maks r ditulis   Contoh          يسعى         diutlis Yas‟  

Kasrah   Y ‟ mati ditulis i  Contoh          مجيد         ditulis Maj  

Dhammah   Wau mati ditulis   Contoh          يقول         ditulis Yaq  

 

D. Ta‟Marbuthah 
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1. Bila dimatikan, maka ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang telah 

terserap menjadi bahasa Indonesia,seperti salat, zakat dan sebagainya. 

Contoh:     هبت               dibaca hibah 

2.  Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t: 

Contoh:        نعمج اللت   dibaca ni‟matull h 

E.  a ddah Tas d d  

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap, contoh: 

 Ditulis „iddah              عدّة

F. Kata sandang Alif L m 

Bila diikuti huruf qamariyah atau syamsiyah diulis Al, contohnya: 

 Ditulis Al-Rajulu              الرجل

G. Hamzah  

Hamzah yang terletak diakhir atau ditengah kalimat ditulis apostrof, 

sedangkan hamzah yang terletak diawal kalimat ditulis alif. Contoh: شيئ   ditulis 

  ai‟un 

H. Huruf Besar 

Huruf besar dalam tulisan Latin digubakan sesuai dengan ejaan yang 

diperbaharui(EYD). Contohnya: Penulisan kata pada susunan kalimat bisa ditulis 

berdasarkan bunyi atau pengucapan atau penulisannya.Contoh: اهل السنت                                                    

ditulis ahlussunnah atau ahl al-sunnah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemilu atau Pemilihan Umum adalah sarana yang menjadi pilar 

demokrasi dalam mewujudkan kedaulatan rakyat guna menciptakan 

pemerintahan yang demokrasi. Hasil dari pemilihan tersebut diharapkan 

menciptakan legitimasi pemerintahan yang kuat dan amanah. Dimana 

pemilihan ini menjadi salah satu tonggak demokrasi yang dalam hal ini 

masyarakat dapat memilih secara langsung serta ikut terlibat dalam 

menentukan dan memilih pemimpin atau arah kebijakan politik Negara selama 

periode pemerintahan kedepannya. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 yang 

menyatakan Pemilihan kepala daerah baik itu gubernur, walikota dan bupati 

dimana Kepala Daerah tersebut dipilih secara langsung oleh rakyat secara 

demokratis.
1
 

Negara Indonesia telah menganut sistem pemerintahan demokrasi 

semenjak kemerdekaan tahun 1945, seperti yang telah digambarkan oleh 

UndangUndang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara 

demokrasi.Sehingga dalam menentukan pemimpin harus di pilih oleh rakyat 

secara langsung. Namun, sistem pemerintahan yang di idam-idamkan baru 

terwujud setelah 59 Tahun Indonesia merdeka.Pada pertengahan Tahun 1998, 

tetapnya di bulan Mei 1998 menandai perputaran sejarah Indonesia. Sejarah 

dunia mencatat gejolak yang terjadi di Indonesia, gejolak yang berujung pada 

                                                     

1 UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. 
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jatuhnya Presiden Soeharto, hingga menjadi sebuah awal harapan baru.Era 

dimana sistem pemerintahan yang tertutup atau lebih dikenal dengan sebutan 

Orde Baru, akhirnya tergantikan dengan era Reformasi. Era Reformasi 

membawa angin segar bagi bangsa Indonesia, karena pemerintahan yang telah 

lama di impikan kini menjadi nyata dan terwujud. 

Asas kedaulatan rakyat atau paham demokrasi memengandung dua 

arti; Pertama, demokrasi berkaitan tentang sistem pemrintahan atau bagaimana 

caranya rakyat di ikut sertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan 

Kedua, demokrasi yang dipengaruhi oleh keadaan cultural histories suatu 

bangsa, sehingga muncul istilah demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, 

dan demokrasi pancasila, dan sebagainya. Pengertian demokrasi secara harfiah 

sudah tidak asing lagi, hampir sebagian besar umat  manusia dimuka bumi ini 

telah memahami dan menghayatinya. Dengan perkataan lain, hal demokrasi 

sudah menjadi bagian dari kebudayaan bangsa-bangsa di dunia ini sehingga 

berbicara mengenai pengertian demokrasi sesungguhnya tidak asing lagi bagi 

setiap warga masyarakat terutama kaum elit.
2
 

Partisipasi politik memiliki berbagai jenis diantaranya partisipasi pasif 

dimana masyarakat cenerung hanya menerima, mematuhi, dan mengikuti 

peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Partisipasi aktif dimana 

masyarakat ikut menentukan arah kebijakan dengan ikut berpartisipasi dalam 

memilih pemimpin, member kritik dan saran serta ikut dalam sebuah partai 

politik. Dan yang terkahir adalah partisipasi apatis dimana masyarakat 

                                                     
2 Abdul Azis Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, h. 162 
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mengambil langkah untuk tidak terlibat dalam lingkungan politik meski untuk 

memilih pemimpin dalam sebuah pesta demokrasi hal ini dikarenakan mereka 

menganggap system yang ada saat ini tidak sejalan dengan apa yang mereka 

harapkan. Sehingga partisipasi politik ini menandai aspek yang tidak dapat 

terlepas dari yang namanya apek penunjang keberhasilan dalam sebuh 

pemilihan. Selain faktor rangsangan politik, karakteristik pribadi seseorang 

juga merupakan faktor pendorong sesorang dalam berpartisipasi 

politik.Orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial 

yang besar terhadap problem sosial, politik ekonomi, sosial budaya, hankam, 

biasanya mau terlihat dalam aktivitas politik.
3
 

 

 

Tetert 

Terjemahannya: 

‟Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 

ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah 

maha mengetahui lagi maha mengenal”.Q.S.AL-Hujarat/49:13
4
 

Ayat diatas menjelaskan setiap manusia yang ada dimuka bumi ini  sama 

derajatnya dimata Allah, laki-laki dan perempuan berhak untuk menjadi pemimpin 

sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Allah pun menjelaskan bahwa yang 

membedakan perempuan dan laki-laki yang paling bertakwa diantara mereka. 

                                                     
3 Abdul Azis Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, h. 170 

4 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemhnya, h. 345. 
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Pada dasarnya eksistensi partai politik memainkan peran penghubung 

yang sangat strategis antara pemerintahan dan rakyatnya, pemerintah 

bertanggung jawab dalam memperjuangkan kepentingan umum serta 

mencegah tindakan sewenang-wenang yang dapat diwujudkan melalui 

eksistensi partai politik.
5
 

Generasi milenial yang terjun kedunia politik sedang marak-maraknya 

munculnya kaum Millenialdengan berbagai macam tampilannya dalam 

Pemilihan calon anggota Legislatif baik DPRD, DPR RI maupun DPD RI. 

Dahulu kaum millennial dapat dinilai sebagai generasi yang apatis dan tidak 

peduli dengan adanya berita politik. Tetapi dengan adanya tren politik 

millennial saat ini dapat menjadikan generasi milenial peduli atas fenomena 

dan Pendidikan politik untuk mengembangkan negaranya dalam berbagai 

bidang. Hal ini terlihat beberapa waktu belakangan ini intensitas pemunculan 

tokoh-tokoh muda yang berani menawarkan solusi masa depan bangsa di ranah 

publik semakin tinggi. Melihat data yang masuk ke KPU/KPUD di kabupaten 

kota, banyak generasi-generasi muda yang bermunculan menawarkan 

gebrakan atau penyaluran aspirasi melalui jalur Legislatif. Keberanian kaum 

milenial ini untuk mengangkat diri di tengah masih dominannya peran tokoh-

tokoh senior di kancah politik nasional patut kita apresiasi.
6
 

                                                     
5 M Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, 2002. Vol 7. h. 27. 

6 Ahmad, Harianto Silaban. (2016). Peluang Dan Tantangan Pemuda Dalam Pemilihan 

Kepala Daerah, Metada: Makassar 
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Persentase diatas bisa membuktikan, fenomena munculnya aktor-aktor 

politik muda sangat menarik untuk dibahas karena yang kita ketahui 

berbincang mengenai politik tak bisa lepas dari keterlibatan generasi 

millenial. Generasi 4.0 tersebut merupakan salah satu penentu dalam 

kontestasi pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 2020 di 

Indonesia. Maka berbagai macam cara dilakukan oleh partai politik maupun 

oleh calon anggota Legislatif baik DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi dan DPR- 

RI serta calon Presiden dan wakilnya berlomba-lomba memperebutkan suara 

generasi millenial ini. Akan tetapi bagaimana cara agar aktor beserta partai 

politik memenangkan suara generasi millenial tersebut. 

Setiap lima tahun sekali pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah 

(Pilkada) serentak rutin diselenggarakan di Indonesia dan pada tanggal 9 

Desember 2020 Pilkada serentak juga diselenggarakan. Hanya saja, Pilkada ini 

sedikit berbeda dengan pilkada sebelumnya dimana pada Pilkada 2020 yang 

lalu diselenggarakan ditengah kondisi Pandemic Covid-19 yang melanda 

hampir seluruh penjuru negeri. Sehingga, dengan adanya situasi ini maka 

pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan physical distancing dan social 

distancing hal ini dikarenakan pesta demkorasi ini tidak terlepas dari mobilitas 

massa. Tahapan-tahapan yang dilalui menjelang pesta demokrasi ini dimulai 

dari pencocokan data pemilih, daftar pemilih tetap, penetapan pasangan bakal 

calon yang berpartisipasi sebagai kandidat, proses kamapanye yang identik 

dengan pengumpulan massa politik hingga ketahap pemungutan dan 



6 
 

 
 

perhitungan suara.
7
 Dengan demikian melalui PP Nomor 2 Tahun 2020 

Pemerintah menetapkan penyelenggaraan Pilkada serentak pada tanggal 9 

Desember 2020. 

Keberadaan politik milenial, menjadi incaran bagi partai politik untuk 

mendulang suara dalam pemilihan Wakil Walikota Makassar. Para pemilih 

pemula atau politik milenial ini umumnya belum terinformasikan secara 

menyeluruh terkait bagaimna proses politik yang sesungguhnya serta tidak 

memiliki pendidikan politik memadai. Dengan asumsi ini, partai politik 

berupaya memengaruhi pilihan politik pemilih pemula melalui berbagai upaya. 

Dalam kenyataannya partai politik lebih banyak memberdayakan pemilih 

milenial melalui kampanye dengan melibatkan politik uang. Ada beberapa 

alasan mengapa para pemilih politik milenial berpartisipasi dalam pilkada 

yaitu sebagian besar pemilih pemula masi menaruh kepercayaan kepada 

pemerintah uantuk mengubah bangasa ini kearah lebih baik, pemilih pemula 

berpartisipasi karena diiming-imingi honor yang besar, dan bahkan ada pemilih 

pemula yang hanya sekedar ikut-ikutan.
8
 

Hal ini menimbulkan pro dan kontra ditengah masyarakat, hal ini 

disebabkan ditahun yang sama grafik kasus positif Covid-19 masih dalam 

angka yang memprihatinkan tepatnya pada bulan Agustus 2020.
9
 Keberhasilan 

                                                     
7 Hergianasari, Matinya Mesin Partai Politik (studi Kasus Pencalonan Syahri Mulyo 

dalam Pilkada Kabupaten Tulungagung 2013), Jurnal Cakrawala, Vol. 169, Issue 2, (2016) : h.249. 

8 Mas‟od Mochtar dan Colin Mac Andrew. 2008  Perbandingan Sistem Politik. 

Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hal. 150 

9 Berita Terkini Infografis Covid-19 (1 September 2020), Gugus Tugas Percepata 

Penanganan Covid-1, https://covid19.go.id/p/berita/ingografis-covid-1-september-2020. 



7 
 

 
 

pesta demokrasi tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat milenial 

dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020. 

Kota Makassar merupakan salah satu dari beberapa daerah yang 

melangsungkan pilkada serentak pada tanggal 9 desember 2020. Dimana suara 

kaum mileial di perkirakan akan member dampak yang signifikan dalam 

Pilkada Makassar 2020. Hal tersebut dikarenakan jumlah pemilih milenial di 

Kota Makassar terbilang tidak sedikit. Berdasarkan data KPU Makassar 

t a h u n  2 0 1 8  jumlah penduduk Kota Makassar yang mencapai 3.053.354 

juta jiwa yang tersebar di 16 kecamatan diantaranya pemilih yang berusia 17-

30 tahun mencapai 322.665 jiwa dari total daftar pemilih tetap (DPT) yaitu 

901.087 jiwa dimana jumlah ini dianggap sebagai lahan meggiurkan bagi 

paslon untuk mendulang suara, hanya saja partisipasi pemilih ditengah 

pandemi ini cukup menurun. Hal ini dapat dilihat dari target KPU Kota 

Makassar pada pilkada ini mencapai 77.5%. Namun yang terealisasi hanya 

mencapai 59.6% saja.
10

 Ini dapat dikatakan tidak sejalan dengan target yang 

ada serta usaha para pasangan calon yang telah berusaha untuk menggait suara 

dari kaum milenial yang jauh lebih aktif . Hanya saja dinamika yang terjadi 

dibalikn a membuat peneliti ingin meneliti lebih lanjut terkait “Partisipasi 

Politik Milenial Dalam Pemilihan Walikota Makassar di Tengah Pandemi 

Covid-19”. 

 

                                                     
10 http://id.wikipedia.org. Diakses pada tanggal 19-Mei-2022 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka timbullah 

pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana partisipasi politik milenial ditengah pandemi Covid-19 

dalam  pemilihan Walikota Makassar ? 

2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat 

dalam       partisipasi politik milenial dalam pemilihan Walikota Makassar? 

C. Tujuan Penelitian  

Sebagai upaya untuk pelaksanaan penelitian dan mengungkapkan 

masalah yang ada maka peneliti berusaha mengemukakan tujuan dari 

penelitian tersebut yakni sebagai berikut: 

1. Mengetahui partisipasi politik milenial ditengah pandemi Covid-19 

dalam    pemilihan Walikota Makassar. 

2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi 

politik            milenial dalam pemilihan Walikota Makassar. 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil dari kegiatan penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat 

bagi mahasiswa baik secara teoritis maupun praktis, diantanya adalah sebagai 

berikut: 
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a. Manfaat akademik 

1. Pada penelitian ini, peneliti berharap tulisan ini dapat membantu para 

peneliti di masa depan atau sebagai bahan refensi serta sumbangsi 

pemikiran dalam dunia pendidikan mengenai partisipasi politik milenial 

dan peran sosial media di tengah pandemi Covid-19 dalam pemilihan 

Walikota Makassar. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam rangka 

memperkaya referensi dalam penelitian sebagai bahan bacaan di 

perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, khususnya di Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar 

b. Manfaat Praktis 

Untuk memperdalam atau menambah pemahaman mengenai 

partisipasi politik milenial dan peran sosial media di tengah pandemi Covid-

19 dalam pemilihan Walikota Makassar, dimana ditengah situasi ini serta sosil 

media yang saat ini semakin berkembang yang membuat para kandidat 

memanfaatkan hal tersebut guna menarik simpati kaum milenial serta 

penelitian inipun di harapkan dapat memberi pembelajaran bagi seseorang 

yang ingin mengetahui lebih dalam terkait mengenai partisipasi politik 

milenial dan peran sosial media di tengah pandemi Covid-19 dalam pemilihan 

Walikota Makassar 

E. Fokus Peneltian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian 
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Penelitian ini berjudul “Partisipasi Politik Milenial Dalam Pemilihan 

Walikota Makassar di Tengah Pandemi Covid-19” Oleh karena itu penelitian 

ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif, maka akan 

difokuskan pada bagaimna Partisipasi Politik terhadap kaum milenial dalam 

proses pemilihan Walikota pada tahun 2019. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, dapat dideskripsikan bahwa 

yang menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah dalam terlibatnya kaum 

milenial dalam melakukan partisifasinya dalam pemilihan Walikota Makassar, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Keterlibatan politik milenial dalam pemilihan Walikota Makassar 

2. Pengaruh politik milenial dalam pemilihan Walikota Makassar 

3. Mengukur sejauh mana kaum politik milenial dalam berpartisifasi 

pada pmilihan Walikota Makassar. 

F. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu 

1. “Peningkatan partisipasi Pemilih Milenial:  trategi Komunikasi dan 

Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilu 2019”. Oleh Dila Novita 

dan Ai Fitri Universitas Islam 45 Bekasi.  

Penelitian ini memiliki 3 fokus, yaitu mengenai strategi KPU dalam 

meningkatkan partisipasi pemilih khususnya akum milenial, tingkat 

partisipasi pemilih milenial serta factor yang menyebabkan terjadinya 

peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan umum serentak tahun 2019 
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di Kota Bekasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya 

strategi yang dirancang oleh pihak KPU Kota Bekasi dimana KPU itu 

sendiri menggunakan media social untuk dapat berkomunikasi secara 

transparan serta metode dialogis yang digunakan baik berupa kampanye dan 

alat peraga kampanye kepada para pemilih yang berdampak pada 

meningkatnya partisipasi pemilih milenial. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwasanya peningkatan partisipasi pemilih milenial yang 

terjadi di Kota Bekasi tidakterlepas dari campur tangan KPU itu sendiri 

yang dengan seksama memberikan informasi secara langsung kepada kaum 

milenial serta kesadaran para pemilih milenial untuk dapat menggunakan 

hak pilihnya.
11

 

Penelitian ini sedikit banyak memiliki kemiripan yang hampir 

serupa, dimana penelitian ini juga mengarah ke partisipasi politik kaum 

milenial dalam pemilihan Walikota Makassar. Namun perbedaan yang ada 

ialah penelitian sebelumnya dan penelitian yang saat ini akan dilakukan 

memiliki situasi yang berbeda dimana pada penelitian ini dihadapkan pada 

situasi yang cukup mengkhawatirkan yaitu pandemic Covid-19 sehingga 

para pemilih enggan menggunakan hak pilihnya karna hal tersebut serta 

lokasi penelitiannyapun berbeda. 

2. “Partisipasi Politik Mas arakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Pangkajene 

dan Kepulauan Tahun 2020”. Oleh Nita Vibrianti, dkk. Universitas Islam 

                                                     
11Dila Novita dan Ai Fitri, Peningkatan partisipasi Pemilih Milenial: Strategi 

Komunikasi dan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilu 2019, Jurnal Kajian 

Komunikasi, Bahasa dan Budaya 7, No. 2, (September 2020) 
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Negeri Alauddin-Makassar. 

Penelitian ini mengkaji mengenai meningkatnya secara signifikan 

partisipasi politik masyarakat Pangkajene pada pilkada 2020 dibadingkan 

pada pemilihan-pemilihan sebelumnya seperti Pemilihan Presiden dan 

pemilihan legslatif tahun 2019 seta pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 

2015 yang lalu. Hal ini tidak terlepas dari lembaga-lembaga yang telah 

berperan penting baik lembaga social, politik serta lembaga pemerintahan 

yang menjadi factor utama meningkatnya partisipasi pemilih di Kabupaten 

tersebut. Pengaruh lingkungan juga tidak luput menjadi salah satu factor 

yang menentukan tingkat partisipasi politik masyarakat sekitar dimana 

dominasi pemilih yang paling banyak menggunakan hak pilihnya adalah 

kaum milenial sebear 45% pada usia 17-30 tahun dengan total partisipasi 

politik pada pilkada 2020 itu mencapai anka 83,29% dengan demikian hal 

tersebut yang menjadi penanda atas meningkatnya partisipasi politik 

masyarakat Pangkep.
12 

Penelitian yang akan dilakukan sedikit berbeda dengan penelitian 

sbelumnya, walaupun pada penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai 

partisipasi, namun partisipasi yang saat ini akan dilakukan lebih melihat 

megenai tingkat partisipasi masyarakat Kota Makassar pada pemilihan 

kepala daerah yang lalu mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 

pemilihan sebelumnya. 

3. “Penguasa dan Politik Elektoral (Studi Kasus Partisipasi Politik Pengusaha 

                                                     
12 Nita Vibrianti, dkk., Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah 

Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2010, Jurnal Vox Populi 4, No.1 Juni (2021). 42-45. 
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Terhadap Pemenangan Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si-Dr. H. 

Emil Elistianto Dardak, M.Sc. dalamPemilihan Gubernur Jawa Timur 

Tahun 2018 ”. Oleh Bustomi Saputra Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel Surabaya. 

Peneliti menjelaskan mengenai peristiwa pengusaha yang terjun di 

dunia politik di daerah tersebut bukan lagi hal baru. Dimana peristiwa 

serupa juga terjadi pada pesta demokrasi serentak di Provinsi Jawa Timur 

pada tahun 2018. Dimana para pengusaha yang ikut berpartisipasi dalam 

dunia politik ini sadar betul bahwa para elit politik ini memiliki peran yang 

penting dan strategis dalam menciptakan sbuah kebijakan yang nantikan 

akan member dampak terhadap kemajuan perekonomian. Sehingga, objek 

dalam penelitian ingin melihat terkait proses partisipasi politik pengusaha 

didalam pemilihan serta alas an pengusaha terlibat dalam proses 

pemenangan Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si-Dr. H. Emil 

Elistianto Dardak, M.Sc. dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 

2018.
13

 

 Sedangkan pada penelitian yang dilakukan saat ini memiliki objek 

terhadap penurunan angka partisipasi politik pada pemilihan Walikota 

Makassar mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pesta demokrasi 

yang berlangsung dihadapkan dengan situasi pandemic Covid-19. 

                                                     
13 Bustomi  aputra  “Penguasadan Politik Elektoral (Studi Kasus Partisipasi Politik 

Pengusaha Terhadap Pmenangan Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si-Dr. H. Emil 

Elistianto Dardak, M.Sc. dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018)”, Skripsi 

(Surabaya: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 

2020), h. 14. 
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4. “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Studi Turn of 

Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Magetan Tahun 2013 ”. 

Oleh Tia Subekti Universitas Brawijaya. 

Penelitian ini berfokus pada partisipasi politik masyarakat dalam 

Pemilu terkhusus dalam melihat turn of voter pada Pilkada di Kabupaten 

Magetan tahun 2013. Penelitian tersebut menggunakan 2 teori yaitu teori 

pilihan rasional dan teori partisipasi politik. Dalam penelian ini 

menyebutkan bahwa dalam menjelang Pemilukada di Magetan dipengaruhi 

oleh adanya praktik politik uang karena masyarakat telah di pengaruhi oleh 

pemkiran rasional dalam memandang partisipasi politik. Yang kemudian 

masyarakat akan menggunakan haknya dalam pesta demokrasi apabila 

mendapatkan keuntungan nyata yang mereka dapatkan.
14

 

Sedangkan pada penelitian ini memiliki focus pada partisipasi 

politik milenial dalam partisipasi politik ditengah pandemic Covid-19 dan 

menggunakan teori patisipasi politik, teori peran dan perubahan social. 

Perbedaan yang ada ialah pada teoriyang digunakan serta lokasi penelitian. 

5. “ trategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dalam 

Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala 

Daerah Tahun 2018”. Oleh Riska Yanti Sitompul Institut Agama Islam 

Negeri Padangsidimpuan. 

Strategi yang ditempu oleh pihak KPU guna meningkatkan 

                                                     
14 Tia  ubekti  “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Studi Turn of 

Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Magetan Tahun 2013)”  Skripsi (Malang : Fak. 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, 2014), h. 6. 
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partisipasi politik para pemili pemula di Pemilukada tahun 2018 dengan 

mengambil langkah menumbuhkan kesadaran politik para pemilih pemula 

dengan program KPU goes to school, Pilkada run serta lomba kreasi pentas 

seni yang menjadi sebuah langkah menghidupkan literasi perlombaan. 

Meskipun demikian patisipasi politik pemula belum secara maksimal hal ini 

disebabkan oleh beberapa hal seperti jarak dan lokasi-lokasi yang berada di 

daerah terebut sehingga menyebabkan beberapa daerah di 

Kabupatenterpencil tidak terjamah dengan baik.
15 

Sedangkan dalam penelitian ini cenderung mengarah kepada partisisi 

kaum milenial yang dapat dikatakan menurun ditengah pandemic ini dimana 

sosialisasi mengenai pemilihan yang ada dapat melalui media social yang 

memudahkan serta hampir setiap orang menggunakannya. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
15 Riska Yanti Sitompul, “Strategi komsi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan 

dalam Meningkatkan Partisipasu Politik pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala DaerahTahun 

2018”, Skripsi (Padangsidimpuan : Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri 

Padangsidimpuan, 2019), h.6-7. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. LANDASAN TEORI 

1) Teori Partisipasi Politik 

Secara etimologi, konsep partisipasi dapat ditelusuri akar katanya dari 

bahasa inggris   aitu kata “part”  ang berarti bagian. Jika kata “part” 

dikembangkan akan menjadi kata kerja  maka kata ini menjadi “to participate” 

yang bermakna turut ambil bagian. 

Kehidupan pertumbuhan partisipasi memerlukan tata nilai yang 

operasional (dimanisfestasikan dalam bentuk perilaku yang nyata) yang 

menerima dan menghargai persamaan, keterbukaan, perdebatan pendapat, dan 

berpikir memepertanyakan (critical thinking). Penekanan abdul aziz saleh 

terhadap penghargaan pada nilai-nilai persamaan, keterbukaan, perbedaan 

pendapat dan berpikir mempertanyakan, berarti konsep paertisipasi tidak 

mengandung nilai kebebasan, tanpa ada paksaan. Jika nilai yang disebut 

terakhir ada, berarti hal tersebut tidak mencakup sebagai konsep partisipasi.
16

 

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap 

individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya 

mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapian tujuan 

organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama. 

Keikutsertaan warga negara atau masyarakat dalam suatu kegiatan politik, 

tidak terlepas dengan adanya partisipasi politik dari masyarakat, dimana 

                                                     
16 Saligman Edwin dan M.Al amin dalam jurnalnya, Partisipasi politik (2003:9). Hal. 67 
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masyarakat merupakan faktor penting dalam menentukan pemimpin 

pemerintah baik ditingkat pusat sampai pada tingkat daerah. Menurut 

Saligman Edwin dan M. Al amin, partisipasi yaitu ikut serta nya sesuatu 

kesatuan untuk mengambil dalam aktivitas yang dilaksanakan oleh kesatuan 

yang lebih besar.
17

 

Partisipasi politik itu merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan 

Negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. 

Dinegara Negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan 

dengan baik, biasanya tingkatan partisipasi warga negara meningkat, 

modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah. 

Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga 

negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan 

untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah. 

Partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan 

seseorang secara atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam 

kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung 

atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (publik policy). 

Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan 

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

kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah 

atau anggota perlemen, serta penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap 

                                                     
17 Saligman Edwin dan M.Al amin dalam jurnalnya, Partisipasi politik (2003:9) 
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individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya 

mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan 

organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama.
18

 

Partisipai politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-

akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan Negara-

negara berkembang. Dalam Negara demokrasi, partisipai politik berperan 

penting dalam jalannya sebuah roda pemerintahan yang demokratis. Kegiatan 

ini seperti memberikan suara pada pemilihan umum atau kegiatan-kegiatan 

lain yangb berkaitan dengan keikutsertaan masyarakat dalam menyalurkan 

aspirasi baik secara langsung atau tidak langsung dalam kancah politik. 

Ahli yang lain juga menyebutkan pengertian partisipasi politik sebagai 

berikut:
19

 

a. Memberikan definisi partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif 

(the active engagement) dari individu atau kelompok ke dalam proses 

pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses 

pengambilan keputusan maupun TIILE berlaku oposisi terhadap 

pemerintah. 

b. Partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga 

masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses 

pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam 

proses pembentukan kebijakan umum. 

                                                     
18 Budihardjo, Pengambilan keputusan, (Jakarta Pers. 2008), Hal. 67 

19 Keith Fauls Keith Fauls, Partisipasi politik sebagai kegiatan (1999:133) 
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2) Perilaku Politik 

Perilaku merupakan sifat alamiah manusia yang membedakannya 

atas manusia lain, dan menjadi ciri khas individu atas individu yang 

lain. Dalam konteks politik, perilaku dikategorikan sebagai interaksi 

antara pemerintah dan masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, dan di 

antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses 

pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan keputusan politik pada dasarnya 

merupakan perilaku politik.
20

 

Dalam konteks perpolitikan, perilaku yang dikategorikan  sebagai  

interaksi yang terjadi antara individu yang satu dengan individu lainnya 

merupakan sebuah bentuk konsep yang dilakukan baik secara langsung 

maupun tidak langsung, baik secara aktif maupun secara pasif. Konsep 

perilaku tersebut bisa berupa partisipasi politik. Lebih jauh lagi bahwasanya 

konsep perilaku turut serta berpartisipasi politik merupakan sebuah 

hubungan timbal balik yang dilakukan pemerintah dengan masyarakatnya. 

Perilaku tersebut bisa bersifat pribadi-pribadi atau kolektif, terorganisir 

atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, 

legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.
21

 

Ramlan Subakti mengatakan bahwa perilaku politik adalah 

interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antara lembaga– lembaga 

                                                     
20 Sudijono Sastroatmodjo, Perilaku Politik,1995, semarang: Ikip semarang Press. Hal. 29 

21 Sudijono Sastroatmodjo, Perilaku Politik,1995, semarang: Ikip semarang Press. Hal. 35 
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pemerintah, dan antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam 

rangka proses pembuatan, pelaksaan, dan penegakan keputusan politik 

pada dasarnya merupakan perilaku politik. Keputusan untuk memberikan 

dukungan dan suara tidak akan terjadi apabila tidak terdapat loyalitas 

pemilih yang cukup tinggi kepada calon pemimpin jagoannya. Begitu juga 

sebaliknya, pemilih tidak akan memberikan suaranya kalau mereka 

menganggap bahwa sebuah partai atau calon pemimpin tidak loyal serta 

tidak konsisten dengan janji dan harapan yang telah mereka berikan. 

Perilaku pemilih juga sarat dengan ideology antara pemilih dengan partai 

politik atau konsestan pemilu. Masing-masing kontestan membawa ideologi 

yang saling berinteraksi. Selama periode kampanye pemilu, muncul 

kristalisasi dan pengelompokkan antara ideologi yang dibawa kontestan. 

Masyarakat akan mengelompokkan dirinya kepada kontestan yang memiliki 

ideologi sama dengan yang mereka anut sekaligus juga menjauhkan diri 

dari ideologi yang berseberangan dengan mereka.
22

 

Perilaku politik adalah perilaku yang berkaitan dengan proses 

politik. Yaitu interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka 

proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik. Perilaku 

politik dibagi dua menjadi perilaku politik lembaga-lembaga dan para 

pejabat pemerintah yang bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan 

menegakkan keputusan politik dan perilaku politik warga Negara biasa 

                                                     
22 Ramlan, Surbakti. Memahami Ilmu Politik. (2010), Jakarta: Grasindo. Hal 40 
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yang tidak berwenang tetapi dapat memengaruhi pihak pembuat keputusan 

politik (partisipasi politik). 

Perilaku politik menurut Ramlan Surbakti dibagi dua, yaitu: 

1. Perilaku politik lembaga dan para pejabat pemerintah yang bertanggung 

jawab membuat, melaksanakan dan menegakan keputusan politik. 

2. Perilaku politik warga negara maupun individu kelompok yang berhak 

mempengaruhi pemerintah dalam melaksanakan fungsinya karena apa 

yang dilakukan pemerintah menyangkut kehidupan warga negara 

tersebut.
23

 

Suatu tindakan dan keputusan politik tidak hanya ditentukan oleh 

fungsi (tugas dan wewenang) yang melekat pada lembaga yang mengeluarkan 

keputusan (sedangkan fungsi itu sendiri merupakan upaya mencapai tujuan 

masyarakat, negara atau nilai-nilai politik), tetapi juga dipengaruhi oleh 

kepribadian (keinginan atau dorongan, persepsi dan motivasi, sikap dan 

orientasi, harapan dan cita-cita, ketakutan dan pengalaman masa lalu) 

individu yang membuat keputusan tersebut. Sikap dan perilaku masyarakat 

dipengaruhi oleh kejadian pada masa lalu dan hal yang selalu diingat. 

Kejadian politik secara umum maupun yang dialami oleh individu atau 

kelompok masyarakat, baik yang menyangkut sistem politik atau 

ketidakstabilan politik, janji politik dari calon pemimpinatau calon wakil 

                                                     
23 Ramlan, Surbakti. Memahami Ilmu Politik. (2010), Jakarta: Grasindo. Hal 58 
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rakyat yang tidak pernah ditepati dapat mempengaruhi perilaku politik 

masyarakat. 

Bentuk Perilaku Politik merupakan hal yang dilihat untuk menilai 

bagaimana masyarakat menunjukan keikutsertaannya di dalam pemilihan 

umum yaitu diantaranya ikut dalam proses kampanye, memberikan hak 

suaranya atau menunjukan keikutsertaannya dalam pemilihan umum 

Presiden, anggota legislatif ataupun pemilihan kepala daerah dan ikut 

mengawasi dalam penentuan pemenang didalam pemilihan tersebut. 

Perilaku politik masyarakat meliputi kampanye, memberikan hak suara 

dan mengawasi penentuan pemenang dalam pemilihan umum;
24

 

1. Kampanye 

Kampanye adalah sebuah tindakan yang bertujuan mendapatkan 

pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh peorangan atau 

sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu 

proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa 

juga dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, pembelokan pecapaian. 

Dalam sistem politik demokrasi, kampanye politik berdaya mengacu pada 

kampanye elektoral pencapaian dukungan wakil terpilih atau referenda 

diputuskan. 

2. Memberikan Hak Suara 

Memberikan hak suara dalam pemilihan umum adalah pokok dari 

partisipasi politik warga negara. Dalam pemberian suara atau vote ini akan 

membuktikan keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum apakah 

keikutsertan masyarakat akan besar atau kecil dalam memberikan hak 

                                                     
24 Sudijono Sastroatmodjo, Perilaku Politik,1995, semarang: Ikip semarang Press. Hal. 60 
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suaranya di tempat pemungutan suara di pemukiman mereka. Pemberian 

hak suara dari pemilih ini yang seharusnya menjadi acuan agar besarnya 

keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan yaitu penyuluhan sosialaisai 

tentang wajibnya ikut serta dalam pemilu, pendekatan ini menggunakan 

bentuk dari jiwa atau sikap, untuk menjelaskan perilaku seseorang agar 

tumbuh dalam dirinya. 

3. Mengawasi penentuan pemenang dalam Pemilihan Umum  

Kepala Daerah Setiap warga negara mempunyai hak dan 

kewajiban dalam aktivitas politik karena Negara Indonesia adalah negara 

demokrasi. Setelah berpartisipasi pada pemilihan umum, masyarakat 

berhak untuk mengawasi keputusan hasil dari pemilihan umum tersebut, 

adapun peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman tata cara pelaksanaan rekapitulasi 

hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum kepala daerah 

dan wakil kepala daerah oleh panitia pemilihan kecamatan, komisi 

pemilihan umum kabupaten/kota, dan komisi pemilihan umum provinsi, 

serta penetapan calon terpilih, pengesahan, pengangkatan dan pelantikan. 

3) Konsep Pemilih Milenial 

Milenial atau generasi milenial berasal dari kata millenials yang 

diciptkan oleh Strauss dan Howe, dalam KBBI berdasarkan versi 

kementrian pendidikan dan kebudayaan milenial berkaitan dengan kata 

milenium, dalam bahasa Arab milenium disebut dengan “alaf” yang 

berarti masa atau jangka waktu seribu tahun, jadi milenial berkaitan 
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dengan generasi yang lahir pada tahun 1995- 2000an yang kehidupannya 

tidak dapat dilepaskan dari teknologi dan informasi.
25

 

Generasi milenial adalah adalah agen-agen perubahan suatu negara, 

dan dengan partisipasi mereka dalam kancah politik diharapkan akan 

membawa perubahan yang terdapat di dalam demokrasi. Sebaliknya, jika 

generasi milenial apatis dan masa bodoh terhadap kancah politik dan 

kebijakan-kebijakan pemerintah, akan membuat demokrasi jalan ditempat. 

Generasi milenial adalah satu-satunya generasi yang disebut “Digital 

Native” lahir dan tumbuh berbarengan dengan teknologi. Khususnya di 

media sosial atau dikenal sebagai gerakan online activism adalah cara 

generasi milenial menggabungkan keadaan sosial dengan kehidupan 

sehari-hari. Selain itu, generasi milenial juga kerap memiliki aspirasi yang 

berbeda dengan aspirasi masyarakat pada umumnya. Dalam makna positif 

aspirasi yang berbeda ini disebut dengan semangat pembaharu yang kreatif 

dan inovatif.
26

 

Strauss dan Howe, mendefiniskan generasi sebagai agregat dari 

semua orang yang lahir selama rentang waktu sekitar dua puluh tahun atau 

sekitar satu rentang fase kehidupan yaitu anak-anak, dewasa muda, usia 

pertengahan dan usia tua. Masing-masing generasi mempunyai 

                                                     
25 Mujani, S., R. Liddle, W., & Ambardi, K. Kuasa Rakyat: analisis Yentang Perilaku 

Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru. 2010.  Jakarta: 

Mizan Publika. 

26 Rezeky Saputra.2017. Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden di 

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2014, Jom fisip. Vol.4 No 1. Hal 2 
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kecenderungan karakter, kepercayaan, nilai dan tingkah laku yang 

berbeda, dibentuk dan dipengaruhi oleh periode sejarah tertentu dimana 

mereka tumbuh dan menjadi dewasa. Umumnya peristiwa besar serta tren 

sosial- kebudayaan mengubah secara fundamental zeitgeist. Generasi itu 

tumbuh dan dibesarkan Pengelompokan generasi adalah adanya premis 

bahwa generasi adalah sekelompok individu yang dipengaruhi oleh 

kejadian – kejadian bersejarah dan fenomena budaya yang terjadi dan 

dialami pada fase kehidupan mereka dan kejadian serta fenomena tersebut 

menyebabkan terbentuknya ingatan secara kolektif yang berdampak dalam 

kehidupan mereka. Jadi kejadian historis, sosial, dan efek budaya bersama 

dengan faktor-faktor lain ini akan berpengaruh terhadap terbentuknya 

perilaku individu, nilai, dan keprib.
27

 

Adapun ciri-ciri dari generasi milenial menurut Lyons adalah 

sebagai berikut:
28

 

1. Pola komunikasinya sangat terbuka dibanding generasi-generasi 

sebelumnya, pemakai media sosial yang fanatik dan kehidupannya 

2. Sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi, 

3. Lebih terbuka dengan pandangan politik dan ekonomi, 

4. Reaktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya, 

5. Memiliki perhatian yang lebih terhadap kekayaan. 

                                                     
27 Rezeky Saputra.2017. Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden di 

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2014, Jom fisip. Vol.4 No 1. Hal 5 

28 Sagita Dewi, 2019. Model Perilaku Pemilih Generasi Mienial Dalam Pemilihan 

Gubernur Sulawesi Selatan, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar. Hal. 28 
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Generasi milenial di Indonesia adalah pemakai media sosial yang 

fanatik dan kehidupannya sangat terpengaruh dengan perkembangan 

teknologi. Dalam setiap aktivitas sosial mereka hampir seluruh provinsi, 

mereka sangat terbuka dan responsif dengan perkembangan politik dan 

ekonomi daerahnya. Hal ini tentu berakibat pada sikap mereka yang juga 

sangat aktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya. 

Mampu menghadapi beragam rintangan dan melihat peluang yang dapat 

diraih. Oleh karena itulah Tapscott dalam teorinya mengemukakan bahwa 

kesadaran modernitas generasi milenial atas nasionalisme tidak lagi 

bersifat historis melainkan sangat fungsional. Mereka hadir melakukan 

ekspansi untuk menggantikan generasi sebelumnya. Perubahan dan inovasi 

selalu dimunculkan untuk membuat sejarah baru.
29

 

Generasi milenaal ini tercatat banyak berperan dalam berbagai 

bidang, baik ekonomi, sosial politik, dan IPTEKS. Di Tiongkok, Joshua 

Wong yang masih berumur 17 tahun, berhasil memobilisasi 120.000 orang 

yang menentang kurikulum berbau komunis. Dalam dunia sosial politik, 

kericuhan di Timur Tengah yang dikenal dengan arab spirin, misalnya, 

berasal dari mobilitas melalui facebook oleh para pemuda belia. Di 

Amerika, keberhasilan Barrack Obama dalam Pemilu presiden 

memperoleh 66% suara dan John McCain hanya memperoleh 23% suara 

yang langsung dipilih oleh generasi muda di bawah usia 30 tahun. 

                                                     
29 Rezeky Saputra.2017. Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden di 

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2014, Jom fisip. Vol.4 No 1. Hal 3 
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Kehidupan generasi milenial tidak bisa dilepaskan dari teknologi terutama 

internet, entertainment/hiburan sudah menjadi kebutuhan pokok bagi 

generasi.
30

 

Menurut Howe dan Strauss, generasi milenial akan menggunakan 

kemampuan digitalnya untuk membangun dan menjaga jaringan 

pertemanan. Lebih lanjut menurut Howe dan Strauss (2007), gelombang 

pertama generasi milenial memang sangat tergantung pada komunitas daring 

(online) untuk membantu hidup mereka setelah lulus sekolah. Sejalan 

dengan bertambahnya usia dan memasuki usia menjadi pemilih, generasi 

milenial akan menjadi kekuatan baru politik. Mereka melihat politik 

sebagai alat untuk mengubah tujuan sekolah menjadi kemajuan 

masyarakat.
31

 

Pemilih milenial akan mengacaukan para pakar mengenai 

kontestasi dalam pemilihan. Mereka akan mendukung kandidat yang 

disukai –terutama yang bisa menerjemahkan tekad spiritual menjadi otoritas 

publik Mereka akan menolak apa yang dianggap sebagai negativisme, 

moralisme, dan keegoisan politik nasional yang mereka saksikan ketika 

masih anak-anak. Ketika mereka bertemu dengan pemimpin yang 

                                                     
30 Mujani, S., R. Liddle, W., & Ambardi, K. Kuasa Rakyat: analisis Yentang Perilaku 

Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru. 2010.  Jakarta: 

Mizan Publika. Hal. 49 

 

31 Hungtington, Samuel P. dan juan M. Nelson, Partisipasi Politik Dinegara 

Berkembang. 1994. Jakarta: Rineka cipta. 
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berpegang pada cara lama, mereka akan bekerja untuk mengalahkan 

mereka
32

. 

Pemilih generasi milenial berdasarkan pemahaman Ali dalam 

Isnaini adalah pemilih yang lahir tahun 90 an, dengan karakteristik 

cenderung bukan pemilih ideologis, memiliki sikap politik yang cenderung 

apatis dan banyak diantara mereka yang swing voters, dan cenderung tidak 

memiliki tingkat loyalitas yang tinggi terhadap partai. Generasi ini, menurut 

Harmadi besar dan tumbuh di tengah derasnya arus teknologi informasi, 

cenderung memiliki perilaku yang relatif mirip, termasuk soal pilihan dalam 

berpolitik dan berdemokrasi, sehingga sering disebut sebagai connected 

kids.
33

 

B. KERANGKA BERPIKIR 

Kerangka pemikiran penelitian adalah batas-batas yang akan diteliti 

untuk menghindari permasalahannya tidak terlalu kompleks sehingga hasil 

penelitian menjadi jelas dan terarah, dan tidak menyimpang dari jalur 

pembahasan. menurut Mujiman dan Purwat mengemukakan kerangka 

pemikiran adalah konsep yang terdiri dari hubungan antara sebab akibat atau 

disebut juga kausal hipotesis antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas 

                                                     
32 Isnaini, M. Gerakan Kerelawanan Generasi Milenial: Kasus Pada Pemilihan Kepala 

Daerah (Pilkada) Jakarta 2017 Dalam Perspektif Komunikasi Politik. (2019). Yogyakarta: Buku 

Litera Yogyakarta dan ASPIKOM. Hal. 34 

33 Isnaini, M. Gerakan Kerelawanan Generasi Milenial: Kasus Pada Pemilihan Kepala 

Daerah (Pilkada) Jakarta 2017 Dalam Perspektif Komunikasi Politik. (2019). Yogyakarta: Buku 

Litera Yogyakarta dan ASPIKOM. Hal. 36 
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dalam rangka memberikan jawaban sementara terhadap permasalahan yang 

diselidiki. 

Pilihan masyarakat untuk golput juga diterangi disebabkan beberapa 

faktor, salah satunya faktor teknis ada sebuah paradigma masyarakat bahwa jika 

ada pasangan calon yang memberikan uang kepada calon pemilih, dia akan 

memilih jika tidak ada pasangan calon yang tidak memberi uang, dia akan 

golput. 

Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

penelitian ini berusaha melihat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 

partisipasi politik milenial dalam pemilihan Walikota Makassar pada masa 

pandemi Covid-19 di Kota Makassar, yaitu sebagaiberikut : 

 

BAGAN  KERANGKA PIKIR 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Kata „metode‟ dan „metodologi‟ sering dicampurkan dan disamakan. 

padahal keduanya memiliki arti  ang berbeda. kata „metodologi‟ berasal dari 

kata  unani „methodologia‟  ang berarti „teknik‟ atau „prosedur‟. Metodologi 

sendiri merujuk kepada alur pemikiran umum atau menyeluruh (general logic) 

dan gagasan teoritis (theoretic perspectives) suatu penelitian. Sedangkan kata 

„metode‟ menujuk pada teknik  ang digunakan dalam penelitian seperti 

survey, wawancara, dan observasi.
34

 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian  ang berjudul “Partisipasi Politik Milenial Dalam 

Pemilihan Walikota Makassar Di Tengah Pandemi Covid-19”  penulis 

menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi, dan 

kepercayaan orang yang akan diteliti dan kesemuanya tidak dapat di ukur 

dengan angka. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan alat-alat yang 

menjadi perwakilan intensitas atau frekuensi, peneliti langsung menggunakan 

dirinya sebagai perangkat penelitian, mengupayakan dengan maksimal 

kedeketannya dengan objek ataupun subjek penelitiannya. Metode penelitian 

                                                     
34 J.R, Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya, ( 

Jakarta : Grasindo, 2013 ), h. 12. 



 
 

31 
 

ini memiliki tujuan untuk mengungkapkan fakta dan femonena yang 

ditemukan.
35

 

                                                     
35 Kalean,M.S, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat,Yogyakarta: Paradigma,2005. 
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Menurut Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai 

tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan 

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam 

peristilahannya.
36

 

Pendekatan penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Menurut Sudjana 

dan Ibrahim, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha 

mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi sekarang. 

Selama penelitian di lapangan, penulis menggunakan berbagai metode 

kualitatif yanki wawancara dengan informan, observasi dan analisis 

dokumentasi. Maka penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan fenomena 

yang ada, terkhusus terkait masalah tentang Partisipasi Politik Milenial Dalam 

Pemilihan Walikota Makassar Di Tengah Pandemi Covid-19. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar. Alasan penulis untuk 

memilih lokasi penelitin ini adalah karena merupakan lokasi yang tepat untuk 

dijadikan objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah hanya sumber data primer saja yaitu berupa catatan hasil wawancara 

yang diperoleh langsung melalui informan. Data primer adalah sumber data 

yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. 

 

                                                     
36 M Idrus. Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif danKuantitatif. Jakarta: 

Erlangga.2009. 
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C. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklasfikasi kedalam 

jenis sebagai berikut:  

a. Sumber Data primer  

Sumber data primer yang dimaksud adalah catatan hasil wawancara 

yang diperoleh langsung dari narasumber, yakni subjek penelitian atau data 

yang diperoleh dari responden secara lansung. 

b. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder yang dimaksud yaitu: pustaka yang memiliki 

relavansi dalam menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari 

hasil observasi yang dilakukan  oleh penulis serta dari study pustaka dapat 

berupa: buku, majalah, koran, internet, serta sumber data lain yang dapat 

dijadikan sebagai data pelengkap.
37

 

D. Tehnik Pengumpulan Data  

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini digunakan 

beberapa metode yang tepat yaitu:  

a. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang kedua setelah peneliti 

melakukan wawancara. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

cara peneliti harus memahami dan melakukan pengamatan terhadap 

lingkungan masyarakat atau mengamati keadaan lapangan. Sehingga dengan 

                                                     
37 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif,kualitatif,dan R&D.Bandung: Alfabeta, Edisi 

Revisi, 2014. 
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itu peneliti mampu lebih mengetahui dan memahami subjek dan objek yang 

diteliti Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek 

(benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau 

komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.
38

 

b. Interview  

Interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti 

untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui bercakap cakap dan 

berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada 

sipeneliti. Interview ini berguna untuk melengkapi data yang diperoleh 

melalui observasi. Penulis akan menggunakan metode ini untuk mencari 

informasi terkait keterangan dari brach manager, para tutor dan responde-

responden lain yang dibutuhkan dalam proses penelitian.
39

 

c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda-

benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan, 

notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.
40

 Samping itu, foto maupun 

sumber tertulis lain yang mendukung juga digunakan untuk penelitian. Metode 

                                                     
38 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif,kualitatif,dan R&D.Bandung: Alfabeta, Edisi 

Revisi, 2014. h. 28. 

39 Sugiono.metode penelitian kuantitatif, kualitatif  R&D (Bandung 

:CV.Alfabeta,2014).h.37. 

40 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: UGM Press, 1999), h. 72. 
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ini digunakan untuk memperoleh gambaran umum tentang wilayah yang akan 

diteliti. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data. Oleh karena jenis penelitian ini adalah kualitatif maka 

instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri. Pada tipe penelitian ini 

menurut Usman, peneliti ini adalah instrumen kunci (Key Instrumen) yang 

harus terjun sendiri ke lokasi penelitian secara aktif untuk melakukan 

wawancara adalah notebook, camera handphone, Pedoman wawancara, dan 

Alat perekam. 

1. Camera handphone 

Camera digunakan penulis untuk mendokumentasikan segala aktivitas 

yang di lakukan, baik itu wawancara dengan informan serta fenomena yang di 

dapatkan penulis di lokasi penelitian. 

2. Alat rekam 

Alat rekaman adalah alat yang di gunakan penulis untuk membantu 

menyimpan atau mendokumentasikan hasil wawancara dengan informan. 

3. Pedoman wawancara dan notebook 

Pedoman wawancara adalah panduan untuk melakukan wawancara dan 

berisi masalah-masalah yang ingin di teliti, guna untuk mendapatkan 

informasi melalui informan yang telah ditentukan. Sedangkan notebook di 

gunakan sebagai alat untuk mencatat setiap informasi yang didapatkan dari 

informan. 
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F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa, aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaksi dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.
41

  

Analisis data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara 

sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dokumentasi. Lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan 

dijadikannya sebagai temuan bagi orang lain. Analisis data adalah proses 

pengorganisasian dan pengurutan data kedalam pola, kategori dan suatu uraian 

dasar. Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data kedalam 

bentuk yang mudah dibaca. Tahapan selanjutnya ialah penyajian data, data 

yang didapatkan diolah menjadi teks naratif yang tersususun secara sistematis 

kedalam bagian bagian yang penting. Dalam analisis data ini, data yang sudah 

terkumpul akan diolah dan kemudian di analisis untuk dapat diambil 

kesimpualan sebagai hasil dari penelitian.
42

 

a) Data reduksi (data reduction)  

                                                     
41  ugiono ”MetodepenelitianKuantitatifKualitatifDanR&D”  Bandung ALFABETA.CV  

2014),h.246. 

42 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta 2014 
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Pada tahap reduksi data, peneliti akan memilih data mana saja yang 

sesuai dan relevan dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti akan melakukan 

eliminasi data dan menyesuaikannya dengan kebutuhan penelitian. Jadi 

reduksi data lebih kepada penyederhanaan dan pentransformasian data kasar 

yang dihasilkan dari data-data lapangan. Reduksi data menunjuk kepada 

proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan.dimana dalam hal ini memiliki 

siklus seperti reduksi data, dilakukan dengan merangkum dari keseluruhan 

data-data yang telah dikumpulkan kemudian memilah-milahnya, selanjutnya 

data-data yang telah dikumpulkan kemudian dipilah-pilah sesuai dengan 

rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan.
43

 

b) Penyajian data  

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. 

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa 

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut.
44

 

c) Menarik Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

                                                     
43 A. yusuf muri. Metode Penelitian Kualitatif Dan Gabungan. 2017, h. 408. 

44 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2014. 

Bandung,ALFABETA.CV. 
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ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Kesimpulan kualitatif adalah hal yang dapat dikatakan temuan 

yang baru, karena belum ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi 

objek atau gambaran suatu fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat 

yang sebelumnya belum jelas, akan tetapi ketika diadakan penelitian terkait 

fenomena tersebut akan menjadi jelas. Tetapi apabila kesimpulan yang 

ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.
45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
45 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2014. Bandung,ALFABE

TA.CV. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1) Gambaran Umum Kota Makassar 

Kota Makassar merupakan salah satu pemerintahan kota dalam 

wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-

Undang No. 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II 

Sulawesi. sebagaimana yang tercantum dalam lembaran negara Republik 

Indonesia tahun 1959 No. 74 serta tambahan lembaran negara Republik 

Indonesia No. 1882. Kota Makassar dijadikan ibukota provinsi Sulawesi 

Selatan yang berdasar pada Undang-Undang No. 13 Tahun 1965, 

(Lembaran Negara Tahun 1965 No. 94), sesuai Undang-Undang No. 8 

Tahun 1965 daerah tingkat II Kotapraja Makassar berubah menjadi daerah 

tingkat II Kotamadya Makassar.
46

 

Kota Makassar pada tanggal 31 Agustus 1971 diubah namanya 

menjadi Ujung Pandang, wi layahnya kemudian dimekarkan dari 21 km2 

menjadi 175,77 km2 dengan mengambil bagian dari wilayah Kabupaten 

lain yaitu Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Pangkajene 

Kepulauan, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1971 

tentang perubahan batas- batas daerah Kotamadya Makassar dan 

                                                     
46 Purwanto, Bambang, and Sri Margana. "Politik dan Ekonomi di Dua Kota: Baubau dan 

Kendari pada tahun 1950-an–1960-an (The Politics and Economy in Two Towns: Baubau and 

Kendari in 1950s-1960s)." Mozaik 20.1 (2020): 39-56. 
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Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene 

Kepulauan dengan lingkup daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
47

  

Kota Makassar diubah kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah 

No. 86 Tahun 1999 tentang perubahan nama Kotamadya Ujung Pandang 

menjadi Kota Makassar, disebabkan karena keinginan dari masyarakat 

serta didukung oleh DPRD tingkat II Ujung Pandang pada saat itu, serta 

beberapa masukan dari budayawan, seniman, sejarawan dan pemerhati 

hukum serta para pelaku bisnis.
48

 

Hingga pada tahun 2013 Kota Makassar kini telah berusia 406 

tahun sesuai dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2000 yang ditetapkan 

hari lahir Kota Makassar pada tanggal 9 November 1607. Kota Makassar 

terus melakukan pembenahan untuk menjadi kota dunia. Kota dunia yang 

dimaksud adalah kota yang tidak hanya menjadi pusat perdagangan dan 

jasa, akan tetapi sebagai pusat industri, pusat layanan pendidikan dan 

kesehatan serta sebagai jasa angkut barang baik darat, laut maupun udara.
49

 

Wilayah Kota Makassar memiliki garis pantai sepanjang 20 

kilometer dari sebelah selatan ke utara, memiliki topografi yang relatif 

                                                     
47 Ridwan, Ridwan, and Yosar Kardiat. "Pembangunan Ekonomi Wilayah Di Kota 

Makassar (Studi Kasus Di Kecamatan Ujung Pandang)." Jurnal Pallangga Praja (JPP) (2020): 

193-208. 

48 Ridwan, Ridwan, and Yosar Kardiat. "Pembangunan Ekonomi Wilayah Di Kota 

Makassar (Studi Kasus Di Kecamatan Ujung Pandang)." Jurnal Pallangga Praja (JPP) (2020): 

193-208. 

49 Asmin, Muhammad Irwan. Analisis Peraturan Daerah Kota Makassar No. 05 Tahun 

2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam Impimentasi Asean 

Economic Community Tahun 2016. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016. 
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datar. sekarang Kota Makassar dirancang unuk dijadikan sebagai pusat 

pengembangan kawasan terpadu Mamminasata. Kota Makassar dengan 

luas wilayah 175,77 km2 yang terdiri dari 14 kecamatan dan 143 

kelurahan.
50

 

Selain daerah daratan, Kota makassar mempunyai wilayah 

kepulauan yang dapat terlihat dari garis pantai Kota Makassar. Pulau-

pulau di wilayah Kota Makassar adalah bagian dari dua wilayah 

Kecamatan yaitu Kecamatan Ujung Pandang dan kecamatan Ujung Tanah. 

Pulau-pulau tersebut adalah pulau karang dengan jumlah 12 pulau yaitu 

Kepulauan Spermonde diantaranya Pulau Lanjukang (terjauh), pulau 

Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bone Tambung, Pulau Kodingareng, 

pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, Pulau Kodingareng Keke, 

Pulau Samalona, Pulau Lae-Lae, Pulau Gusung, dan Pulau Kayangan 

(terdekat). Sedangkan grafis wilayah administrasi Kota Makassar 

digambarkan sebagaimana berikut :
51

 

 

 

 

 

 

                                                     
50 Ridwan, Ridwan, and Yosar Kardiat. "Pembangunan Ekonomi Wilayah Di Kota 

Makassar (Studi Kasus Di Kecamatan Ujung Pandang)." Jurnal Pallangga Praja (JPP) (2020): 

193-208. 

51 Tejakusuma, Iwan G. "Pengkajian kerentanan fisik untuk pengembangan pesisir 

wilayah Kota Makassar." Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia 13.2 (2011). 
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Gambar 1:1 Peta Wilayah Kota Makassar 

( Sumber: https://makassarkota.go.id) 

 

2) Gambaran Pemilih Kota Makassar 

Pemilihan umum dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat 

serta implementasi dari prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, 

mendongkrak kesadaran politik rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam 

pemilihan umum agar tercapainya cita-cita masyarakat Indonesia yang lebih 

demokratis. Lahirnya UU No.23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah 

menjadi landasan normatif dalam penerapan pemilihan kepala daerah secara 

lansung, pemilihan umum secara langsung telah membuat sistem 

pemerintahan di daerah semakin demokratris karena masyarakat dapat 

menentukan pilihannya.
52

 

                                                     
52 Waruwu, Yohanes. "Strategi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Meningkatkan 

Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 
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Proses pemilihaan umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi 

Selatan tahun 2018 berikut penulis lampirkan daftar pemilih tetap yang 

ada di kota Makassar berdasarkan data KPU Makassar tahun 2018 yakni 

sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Daftar Pemilih Tetap Kota Makassar 

( sumber: Devisis perencanaan, data, dan informasi KPU Kota Makassar) 

Dalam realitasnya bahwa kehidupan bagi Pemilih milenial sebagai 

generasi yang kehidupannya banyak menghabiskan waktu di media sosial 

                                                                                                                                               
2020 Di Masa Pandemi Covid-19." (2022). 

NO  

KECAMATAN 

 

TPS 

DAFTAR PEMILIH 
TETAP PILKADA 
SERENTAK 2018 

LK PR JUMLA
H 

1 MARISO 117 19,173 20,401 39,574 

2 MAMAJANG 127 18,784 20,685 39,469 

3 MAKASSAR 171 27,365 29,011 56,376 

4 UJUNG PANDANG 54 9,965 10,750 20,715 

5 WAJO 74 10,669 11,392 22,061 

6 BONTOALA 114 18,741 19,671 38,412 

7 TALLO 249 46,189 47,377 93,566 

8 UJUNG TANAH 64 11,967 12,282 24,249 

9 PANAKKUKKANG 275 56,234 58,332 114,566 

10 TAMALATE 318 71,633 74,085 145,718 

11 BIRINGKANAYA 376 59,803 64,322 124,125 

12 MANGGALA 213 44,585 46,224 90,809 

13 RAPPOCINI 281 50,216 52,355 102,571 

14 TAMALANREA 215 32,798 35,228 68,026 

15 KEP.SANGKARRAN

G 

22 5,227 5,372 10,599 

TOTAL 
2,67 
0 

483,349 507,487 990,836 
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tentu dengan mudah mendapatkan berbagai macam informasi dari media 

soaial, sehingga para pemilih milenial dapat menjadikan media sosial 

sebagai sebuah pertimbangan berdasarkan apa yang didapatkan di media 

sosial ataupun internet. Sebagai pemilih dengan persentase terbanyak dari 

daftar pemilih tetap maka peran generasi milenial dalam menentukan 

pilihan dalam pemilihan umum sangat dibutuhkan, terlebih lagi 

kemampuannya mendapatkan berbagai macam informasi maka akan 

menunjang referensi dalam menentukan pilihannya dalam pemilihan umum 

khusunya dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan. 

Total daftar pemilih tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur pada tabel tersebut sebanyak 30% dari daftar pemilih tetap 

adalah pemilih milenial di kota Makassar yaitu sebanyak 406.222 yang 

terdiri dari 15 kecamatan, 153 kelurahan dan 3.998 TPS dengan rincian 

sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Daftar Pemilih Berdasarkan Jenis Kelamin 

No 
 

Jenis kelamin 
 

Jumlah 

1. Laki-laki 209057 

2. Perempuan 197165 

Total 406222 

     (Sumber: Devisis perencanaan, data, dan informasi KPU Kota Makassar) 
   

Besarnya jumlah suara dari pemilih milenial sehingga 

keberadaannya kerap disebut dapat menentukan arah politik bangsa 

Indonesia kedepan. Pemilih milenial belum tentu memilih calon milenial 
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disebabkan karena generasi milenial lebih mengutamakan rasionalitas 

bukan sekedar usia calon, suku atau kesamaan ideologi tetapi lebih 

kepada bagaimana calon menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di 

lingkungannya. 

3) Gambaran Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar 

 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang 

menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU sekarang adalah 

KPU keempat yang didirikan sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) 

dibentuk dengan Kepres No 16 Tahun 1999 yang beranggotakan 53 orang 

anggota yang terdiri atas unsur pemerintah dan partai politik. KPU 

pertama kali dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) 

dibentuk berdasarkan Keppres No 10 Tahun 2001 yang beranggotakan 11 

orang terdiri atas unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh 

Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
53

 

Undang-Undang No 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu 

diatur mengenai KPU yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 

sebagai komisi penyelenggara pemilu yang permanen serta Bawaslu 

sebagai badan pengawas pemiihan umum. KPU dalam melaksanakan 

tugasnya dan fungsinya harus bertanggung jawab sesuai peraturan 

Undang-Undang serta dalam hal penyelenggaraan tahapan pemilihan umum 

                                                     
53 Solin, Tommy Supratama. Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Dairi 

Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilgub 2013 Dan 2018. Diss. Universitas Islam 

Negeri Sumatera Utara, 2019 
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dan tugas lainnya dengan memberikan laporan kepada Presiden dan kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat.
54

 

Undang-Undang No 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu 

mengatur kedudukan panitia pemilihan umum yaitu PPK, PPS, KPPS dan 

PPLN serta KPPSLN yang merupakan panitia penyelenggara pemilu. 

Panitia mimiliki peranpenting dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan 

pemilihan umum agar terwujudnya pemilu langsung yang umum, bebas, rahasia, 

jujur dan adil.
55

 

KPU dan Bawaslu yang mempunyai integritas dan kredibilitas 

sebagai penyelenggara pemilihan umum, ditetapkan kode etik 

penyelenggara pemilu agar kode etik penyelenggara pemilu dapat 

diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemilu, dengan dibentuknya 

Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu. 

Undang-Undang No 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD 

dan DPRD dengan jumlah anggota KPU adalah 11 orang dan 

diundangkannya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

penyelenggara pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. 

Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak 

mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan 

                                                     
54 Chakim, M. Lutfi. "Desain institusional dewan kehormatan penyelenggara pemilu 

(DKPP) sebagai peradilan etik." Jurnal Konstitusi 11.2 (2016): 393-408. 

55 Nengsih, Neng Suryanti. "Integritas KPU dan Pemilihan Umum." Jurnal Ilmu Sosial 

Dan Ilmu Politik 1.1 (2019): 51-61. 
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kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap- tahap, 

jadwal dan mekanisme pemilihan umum.
56

 

Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2007 tentang 

penyelenggara pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan 

keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa 

keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. 

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; 

kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; 

keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan 

efektivitas.
57

 

Pasal 10 Undang-Undang No 3 Tahun 1999 tentang pemilihan 

umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Komisi Pemilihan Umum serta Penetapan Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, diuraikan bahwa 

untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas 

kewenangan sebagai berikut :
 58

 

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum 

2. Menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang 

                                                     
56 Nengsih, Neng Suryanti. "Integritas KPU dan Pemilihan Umum." Jurnal Ilmu Sosial 

Dan Ilmu Politik 1.1 (2019): 51-61. 

57 Nazriyah, Riri. "Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011)." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 18 (2011): 

107-126. 

58 Baren Sipayung, S. H., and Publik PPs-UT. "Pembentukan Tim Kelompok Kerja 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota Atas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala 

Daerah Serentak." 
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berhak sebagai peserta pemilihan umum 

3. Membentuk panitia pemilihan Indonesia yang selanjutnya 

disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan pemilihan 

umum mulai dari tingkat pusat sampai di tempat 

pemungutan suara atau dikenal dengan Tps 

4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan 

DPRD II untuk setiap daerah pemilihan 

5. Menetapkan seluruh hasil pemilihan umum di semua daerah 

pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II 

6. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan serta data hasil pemilihan 

umum 

7. Memimpin tahapan kegiatan dalam proses pemilihan umum. 

B. Partisipasi Politik Milenial Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam 

Pemilihan Walikota Makassar 

Bentuk partisipasi politik seorang tampak dalam aktivitas-aktivitas 

politiknya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab kerangka teori 

partisipasi politik yang dimana Budiharjo dalam pemaparannya 

mendefinisikan politik sebagai kegiatan seseorang ataupun kelompok bagian 

untuk ikut aktif  dalam kehidupan politik, yakni dengan jalan memilih 

pemimpin Negara secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi 

kebijakan publik (Publik Policy). Kegiatan yang dimaksud mencakup tindakan 

seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, 

menjadi anggota sebuah partai atau kelompok kepentingan lainnya, 

mengadakan hubungan ( Contacting ) dengn pejabat pemerintah ataupun 
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anggota parlemen, serta penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap 

individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pda akhirnya 

mendorong individu untuk turut serta berperan aktif serta dalam pencapaian 

tujuan organisasi, serta mengambil bagian dalam setiap pertanggung jawaban 

bersama.
59

 

Beranjak dari hal tersebut di atas menggunakan teori yang telah 

dipaparkan maka penulis mencoba untuk mengkaji dan menelusuri lebih 

dalam mengenai partisipasi politik milenial pada pemilihan Walikota 

Makassar di tengah pandemi Covid-19  sehingga penulis menemukan data 

lapangan berdasarkan berbagai data dan informan  mengenai bentuk tindakan 

partisipasi politik milenial pada pemilihan Walikota Makassar sehingga 

ditemukan hasil sebagai berikut: 

1) Pemberian Suara (Voting)  

Berkaitan dengan pemilihan Walikota Makassar tahun 2020, daftar 

pemilih tetap untuk wilayah Kota Makassar mengalami penurunan yakni 

berkisar 901.087 jiwa, jumlah tersebut berkurang kisaran 53. 350 jiwa 

daripada pemilu tahun 2019 yang tentunya akibat daripada pandemi Covid-19. 

Pandemi Covid-19 tentunya memiliki efek yang besar terhadap 

berlangsungnya pemilihan walikota di Kota Makassar dimana diketahui 

bahwa dari 901.087 penduduk yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap 

(DPT) hanya kisaran 529. 668 warga yang datang ke TPS untuk menggunakan 

hak pilihnya. Hal menarik pada pemilihan Walikota Kota Makassar bahwa 
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dari total hasil rekapitulasi pemilu dapat dilihat bahwa partisipasi politik 

milenial yang diklasifikasikan dalam rentan usia 17-30 tahun sebesar 59,9 %. 

Tingginya persentase pemilih milenial Kota Makassar yang 

memberikan suaranya dalam pemilihan Walikota tahun 2020, menunjukkan 

bahwa pemilih pemula tidak kalah antusias seperti halnya warga yang sudah 

memiliki pengalaman memilih sebelumnya. Mereka memilih karena merasa 

memilih adalah kewajiban yang harus di lakukan karena mendapat undangan 

dari pihak pelaksana pemilihan umum. Selain itu pemilih milenial melakukan 

pemberian suara  berdasarkan informasi media sosial yang kiranya kerap kali 

digunakan sebagai bahan kampanye oleh para kandidat dilain sisi bahwa 

kehidupan masyarakat pemilih milenial cenderung aktif dalam lingkungan 

media sosial sehingga hal tersebut menjadi sebuah rujukan dan bahan 

pertimbangan dalam penentuan hak pilihnya untuk memilih pemimpin Kota 

Makassar tahun 2020. Hal tersebut di atas kemudian selaras dengan 

wawancara yang dikemukakan oleh Ali Imran selaku Pemilih Milenial yang 

mengatakan bahwa :  

” Pada pemilihan Walikota Makassar pada tahun 2020, saya sendiri 

ikut andil dengan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih saya, 

ketika berbicara tentang pertimbangan serta kriteria calon yang 

saya pilih, tentu saya melihat dan mencari langsung melalui media 

sosial mengenai profil lengkap serta prestasi dari masing masing 

calon sehingga saya bisa menentukan siapa calon yang pantas untuk 

memimpin Kota Makassar selama 5 Tahun kedepan”
60
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 Tentunya dalam pemberian suara khususnya pada siklus politik 

milenial dimana terdapat berbagai alasan bagi pemilih milenial lainnya yakni 

menggunakan hak pilih di TPS merupakan pengalaman yang baru pertama 

kali di lakukan dalam kegiatan pemilu sehingga mereka penasaran dan ingin 

merasakan bagaimana rasanya mencoblos, Sedangkan untuk alasan lainnya 

bahwa pemberian suara untuk memilih wakil rakyat untuk merubah tatanan 

Negara ke yang lebih baik.  

Pada konteks pemilih pemula yang masuk kategori politik pemula 

berdasarkan data bahwa kebanyakan dari mereka  menggunakan hak pilih 

mereka dengan datang ke TPS untuk memilih Walikota Kota Makassar tahun 

2020 namun mereka tidak tahu siapa yang harus mereka pilih, mereka 

mengaku pilihan mereka berdasarkan saran dari anggota keluarga mereka. Hal 

tersebut senada dengan wawancara yang dikemukakan oleh Nur Zalsabilah 

selaku Pemilih Pemula yang mengatakan bahwa :  

 “Iya saya datang, tapi saya bingung dan tidak mengetahui siapa 

yang harus dipilih, jadi kemarin pas saya di TPS saya mengikuti 

pilihan dan masukan dari orang tua saja karen saya tidak kenal 

dengan semua gambar calon yang di kertas”
61

 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa peran politik 

milenial pada pemilihan Walikota Makassar dapat dikategorikan sangat 

penting karena dibuktikan dari total persentase pemilih yang terdaftar di daftar 

pemilih tetap yang di dominasi oleh masyarakat kategori milenial, namun 

dilain sisi bahwa peran politik pemilih milenial khususnya poemilih pemula 
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masih banyak disetir oleh orang lain. Hal ini dikarenakan kurangnya 

pemahaman tentang pentingnya partisipasi politik pemilih pemula dalam 

meggunakan hak pilihnya. Sehingga hal tersebut menjadi sebuah tugas 

bersama guna untuk meningkatan pemahaman serta pendidikan politik dalam 

siklus politik milenial  

2) Kampanye  

Kampanye pemilu adalah kegiatan organisasi peserta pemilu yang 

dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia untuk mempengaruhi pemilih 

dalam rangka usaha memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam pemilihan 

umum. Kampanye adalah salah satu bagian yang penting dalam kegiatan 

pemilu. Ada berbagai cara yang dilakukan oleh para calon Walikota  untuk 

menarik simpati masyarakat seperti konvoi damai, panggung terbuka, 

pemberian bantuan pembangunan tempat-tempat umum seperti masjid dan 

pembagian kebutuhan pokok seperti bahan makanan dan pakaian.
62

 Kota 

Makassar itu sendiri berbagai macam bentuk kampanye yang dilakukan salah 

satunya yakni  panggung terbuka yag berlokasi di Kecamatan Rappocini   

dimana panitia mengadakan hiburan untuk masyarakat. Hal ini tentu saja 

mengundang perhatian masyarakat dari kalangan tua maupun muda utuk ikut 

menghadiri kegiatan kampanye tersebut. Pemilih milenial khususnya untuk 

pemilih pemuladi Kota Makassar beranggapan bahwa kegiatan kampanye 

merupakan kegiatan yang menyenagkan karena mereka mendapat hiburan 

selain itu juga mereka dapat memberikan dukungannya kepada calon Walikota 
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Kota Makassar yang mereka dukung. Namun sebagian besar dari pemilih 

pemula beralasan bahwa kampanye merupakan sekedar kegiatan hura-hura 

dan ajang untuk berkumpul dengan teman-teman saja tidak mempedulikan arti 

dari kegiatan kampanye yang sesungguhnya. Hal tersebut seperti yang 

dijelaskan oleh Ardiansyah selaku Pemilih Milenial yang mengatakan bahwa:  

 “Ya saya ikut kampanye. Ikut pawai kendaraan…ya seneng aja bisa 

berkumpul sama teman-teman dan berkumpul di lapangan, di situ 

saya mendengar pidato dari calon Walikota dan Tim sukses 

Walikota yang saya pilih, berbagai macam kegiatan dan acara yang 

mereka buat pula dan tentunya saya sangat menikmati hiburan yang 

disajikan, tetapi berbicara tentang kampanye saya hanya di ajak 

oleh teman dekat rumah karena saya belum terlalu tau konsepnya 

bagaimana”
63

. 

 Dalam kegiatan kampanye pemilih pemula di Kota Makassar  mereka 

mengikuti kegiatan kampanye hanya sekedar mencari hiburan saja namun 

untuk mempengaruhi orang lain untuk mendukung calon walikota yang 

mereka dukung mereka belum terlalu memahami. Kegiatan kampanye yang di 

ikuti oleh pemilih pemula di Kota Makassar  pada umumnya dilakukan di luar 

ruangan seperti konvoi, atau di lapangan terbuka karena mereka beralasan 

bahwa kampaye yang dilakukan di luar ruangan lebih menarik dari pada 

kegiatan kampanye yang di lakukan di dalam ruangan dan hiburan yang 

disajikan dalam rangkaian kegiatan kampanye biasanya lebih menarik di luar 

ruangan daripada di dalam ruangan.   

3) Membentuk Dan Bergabung Dalam Kelompok Kepentingan  
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Keterlibatan pemilih milenial di Kota Makassar untuk ikut 

kepengurusan tim pemenangan calon Walikota ataupun menjadi panitia TPS 

pada pilwali tahun 2020 dapat dikatakan sangat aktif meskipun bagi para 

pemilih pemula belum begitu berpartisipasi hal ini dikarenakan para pemilih 

pemula di Kota Makassar belum begitu merespon ajakan dari tim sukses 

walikota maupun ajakan dari Ketua KPPS untuk bergabung dalam struktur 

keanggotaan. Dilain sisi bagi kelompok pemilih milenial yang sudah memiliki 

pengalaman dari pemilihan sebelumnya tentu tetap mengambil perannya 

khususnya pada pemilihan Walikota tahun 2020 dimana dari 4 Calon Walikota 

hampir seluruh tim yang mereka bentuk berisi para pemuda pemudi milenial 

yang di anggap mampu melahirkan konsep serta gagasan yang bersifat modern 

dan berkemajuan untuk masing masing memenangkan para kandidat yang 

mereka pilih. Terdapat berbagai cara yang dilakukan oleh para tim 

pemenangan milenial yang kiranya bertujuan untuk mengambil suara para 

pemilih milenial yakni dengan menggunakan proses kampanye kampanya 

yang sifat nya modern yakni kampanye melalui media sosial seperti 

instagram, facebook, maupun media pemberitaan lainnya. Hal tersebut sejalan 

dengan wawancara yang dikemukakan oleh Kakanda Sulaeman selaku ketua 

tim Penggerak Generasi Milenial  yang mengatakan bahwa:  

” Hal yang menarik di pemilihan Walikota tahun 2020 kemarin 

dimana seluruh instrumen serta perangkat pelaksanaan pemilihan 

Walikota hampir seluruhnya di isi oleh generasi milenial mulai dari 

tim pelaksana ingga pada tim sukses dari masing masing 

calon,sebagaimana yang diketahui bahwa peran pemilih milenial 

untuk Kota Makassar mengalami peningkatan yang sangat signifikan 

sehingga hal tersebut menjadi sebuah perhatian besar sehingga para 

calon kandidat yang maju memasukkan generasi milenial kedalam 
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tim pemenangan guna untuk melibatkan dan memberikan 

pemahaman politik pula untuk generasi penerus bangsa ini”
64

  

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa keterlibatan serta 

peran daripada pemilih politik milenial dapat dikategorikan sangat aktif 

khususnya pada pemilihan Walikota Kota Makassar tahun 2020, dimana 

mereka berperan aktif dalam mengisi pos pos penting dalam pelaksanaan 

pemilihan umum tersebut seperti hal yang dijelaskan pada sub bab di atas 

bahwa peran politik milenial terdapat di berbagai sektor yakni berperan 

sebagai pelaksana hingga pada tim pemenangan dari masing masing calon 

kandidat pada pemilihan Walikota Kota Makassar tahun 2020, dilain sisi 

untuk kategori pemilih pemula dapat dilihat berdasarkan kondisi lapangan 

belum mampu berperan penting dalam pemilihan Walikota Makassar tahun 

2020 tentunya hal tersebut dikarenakan oleh berbagai faktor di antaranya 

belum mampunya menyesuaikan diri antara waktu sekolah, waktu kerja dan 

lain sebagainya serta faktor lainnya yakni ketidakmampuannya untuk 

memanfaatkan momen serta ruang yang dimilikinya dikarenakan kurangnya 

kemampuan dan pemahaman politik yang dimiliki oleh pemilih politik 

milenial yang masuk kategori pemilih pemula. 

4) Diskusi Politik  

Di musim pemilihan umum, orang suka membicarakan tentang 

masalah-masalah dan peristiwa-peristiwa politik yang terkait. Meskipun 

bersifat informal, tidak jarang diskusi-diskusi semacam itu berlangsung 
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menarik. Mungkin disitu orang bebas mengeluarkan pendapat serta sikap 

politiknya. Hal ini dimungkinkan  karena adanya hubungan persahabatan serta 

kekeluargaan di antara peserta diskusi tersebut. Pemilihan Walikota tahun 

2019 mempunyai tempat yang istimewa di hati pemilih milenial khusunya 

bagi pemilih pemula di Kota Makassar karena merupakan kali pertama bagi 

mereka untuk terjun langsung di dunia politik sebagai pemilih untuk 

menentukan pilihan politiknya, hal ini di buktikan dari hasil wawancara 

dengan informan yang menyatakan bahwa mereka sering membicarakan 

bahkan mendiskusikan tentang masalah pemilu dengan teman-teman dalam 

satu kerjaan maupun teman sekolah di sela-sela kegiatan mereka sehari-hari. 

Dari wawancara yang dikemukakan oleh Ali Imran selaku pemilih milenial 

terkait masalah diskusi politik mengatakan bahwa :  

“Saya dan teman-teman sering diskusi mengenai pemilihan walikota, 

seperti siapa yang akan terpilih, seperti apa persaingan kedua calon 

dan perkiraan partai apa yang akan memenangkan pemilihan atau 

pun saling bertanya tentang pilihan masing-masing
65
” 

Sedangkan hasil wawancara dengan informan pemilih milenial lainnya 

yakni Ardiansyah juga mengungkapkan hal serupa terhadap indikator diskusi 

politik yang mengatakan bahwa:  

“Dulu waktu mulai kampanye saya sering membicarakan tentang 

pencoblosan sama teman-teman sekerja saya, tentang siapa yang 

akan menang dalam pemilu ini, ya..sampai ramai itu karena pada 

membela pilihannya masing-masing” 
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Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kebanyaakan pemilih 

milenial khusunya pemilih pemula hanya membicaraan masalah pemilu 

ditempat-tempat yang dan kondisi yang lebih santai. Karena membicarakan 

masalah politik merupakan bentuk partisipasi politik yang mudah untuk 

dilakukan oleh semua orang. Namun demikian, tidak semua orang dapat 

melakukannya dalam kenyataannya memang hanya pemilih pemula tertentu 

saja yang suka membicarakan masalah politik. Lain daripada itu untuk 

generasi milenial yang kiranya sudah memiliki pengalaman dalam pemilu 

sebelumnya yang tergabung dalam tim pemenangan calon Walikota yang 

mereka dukung, mereka kerap kali membuat forum diskusi dengan 

mengangkat tema milenial tentunya dengan tujuan untuk memperoleh simpati 

dan dukungan dari pemilih milenial, pelaksanaan diskusi politik kerap kali 

mereka lakukan di Warkop dengan tujuan menciptakan situasi ysng lebih 

santai dan jauh dari sifat ketegangan sebagaimana yang diharapkan oleh para 

generasi milenial saat ini, kemudian mereka menghadirkan kandidat mereka 

masing masing utnuk tampil di depan peserta diskusi milenial tentunya dengan 

tujuan untuk menarik simpati dan suara daripada kaum milenials. 

5) Komunikasi Individual Dengan Pejabat Politik Atau Administratif 

Komunikasi individual dengan pejabat-pejabat politik dalam hal ini 

yaitu membangun relasi dengan pejabat dan elit politik merupakan salah satu 

bentuk partisipasi yang cukup penting seperti halnya yang dilakukan oleh para 

pemilih milenial di Kota Makassar khususnya bagi para mahasiswa serta 

golongan pemuda lainnya, akan tetapi bagi pemilih pemula yang merupakan 
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kali pertama bagi mereka melakukan pemilihan politik hal ini masih sangat 

tabuh bagi mereka, dimana pengetahuan yang merea miliki terkait politik 

masih sangat minim serta lingkungan pergaulan mereka yang masih sangat 

kecil untuk kalangan pejabat. 

Komunikasi politik yang dilakukan oleh para pemilih milenial 

tentunya dengan tujuan untuk melibatkan diri serta mencari panggung dalam 

setiap perhelatan konstalasi politik khusunya di Wilayah Kota Makssar. Hal 

tersebut sejalan dengan wawancara yang dikemukakan oleh Kakanda 

Sulaeman selaku ketua tim Penggerak Generasi Milenial yang mengatakan 

bahwa:  

“ Kami para milenial tentunya tidak tinggal diam dalam setiap 

perhelatan politik khususnya pemilihan Walikota Kota Makassar, 

karena kami mengganggap bahwa kami sebagai penerus tongkat 

estafet kepemimpinan harusnya mengambil peran yang lebih sentral 

baik sebagai pelaksana politik maupun sebagai aktor politik, karena 

sejatinya tidak ada orang orang tua yang mampu menduduki jabatan 

di Kota Makassar ini melainkan juga para kaum milenial mampu 

bersaing dengan para senir yang lebih dulu terjun dan 

berpengalaman di dunia politik, tentunya keterlibatan milenial 

dalam konstalasi politik harus di dasarkan oleh pemahaman politik 

yang kuat agar kita tidak hanya di jadikan sebagai alat politik 

semata”
66

 

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa titik beranjak dari 

partisipasi politik milenial yakni kesadaran serta pemahaman politik yang kuat 

dimana mereka mengambil sikap dan komunikasi politik sematya mata ingin 

mengambil pelajaran tentang kondisi politik yang terjadi khususnya di Kota 

Makassar, dilain sisi untuk mengurangi dominasi para aktor politik senior 
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yang kiranya masih sangat mendominasi untuk wilayah Kota Makassar pada 

khususnya. Komunikasi politik yang dilakukan oleh kaum milenial dengan 

pejabat publik tentunya juga bertujuan untuk memberikan saran serta masukan 

mengenai aspirasi serta ide gagasan bagi pemilih milenial baik dari segi 

pelaksanaan tata kelola pemerintahan maupun pada tataran kebijakan yang 

ada.  

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Partisipasi Politik Milenial 

Dalam Pemilihan Walikota Kota Makassar 

Dalam Pelaksanaan pemilihan Walikota di Kota Makassar Provinsi 

Sulawesi Selatan. Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan 

dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan 

pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan 

lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar  

seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Begitu juga dengan yang 

baru memasuki usia hak pilih sebagian besar belum memiliki jangkauan 

politik yang luas untuk menentukan ke mana mereka harus memilih. 

Menindak lanjuti hal tersebut, peneliti pun berusaha menggali informasi dari 

beberapa responden dan informan tentang faktor penghambat maupun 

pendukung partisipasi politik milenial khusunya pemilih pemula dalam 

pemilihan Walikota di Kota Makassar 

1. Faktor Penghambat Partisipasi Politik Milenial  

Adapun faktor penghambat dari partisipasi politik itu seperti kebijakan 

regulasi yang selalu berubah, pemula yang otonom, dukungan yang kurang 
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dari induk organisasi untuk mensukseskan suatu kegiatan politik yang diikuti, 

serta beberapa faktor lain.  

1) Kebijakan Regulasi  Yang Selalu Berubah 

Kebijakan induk yang selalu berubah yaitu organisasi atau badan yang 

dipandang elite politik dalam tubuh suatu organisasi masyarakat atau seorang 

pemilih selalu merubah kebijakan terhadap partisipasi yang ada dengan yang 

baru sesuai situasi dan kondisi. Kebijakan induk yang berubah-ubah dalam hal 

ini yaitu pemerintah yang selalu merubah undang-undang atau mekanisme 

pemilihan Walikota yang membuat pemilih pemula enggan datang ke TPS. 

Secara administratif ada beberapa pemilih milenial khusunya pemilih pemula 

yag tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan tidak medapatkan undangan 

meski sudah mengikuti mekanisme yang ada. Hal ini senada dengan 

pernyataan dari Wulan selaku pemilih pemula yang menyatakan bahwa:  

“Saya tidak ikut karena saya baru punya surat keterangan domisli 

saja, kemarin saya disuruh datang, katanya bisa, taunya tidak, 57 

karena saya tidak punya KTP”
67

 

2) Pemilih Milenial Yang Otonom 

Pemilih milenial  yang otonom akan membuat gerakan politisnya tidak 

independen, pemilih milenial tersebut berada dalam hubungan suatu 

organisasi induknya, baik sifatnya konsultasi atau koordinasi. Sebagian 

pemilih pemula di Kota Makassar masih ada yang mengkontrol atau 

mengkoordinasi agar tidak memilih yang biasanya dari lingkungan sekitar 
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tempat tinggalnya mengingat pemilih pemula yang baru mamasuki usia hak 

pilih sebagian besar belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk 

menentukan ke mana mereka harus memilih. Oleh karena itu peran 

pemerintah atau aktivis-aktivis partai politik sangat berperan dalam 

memberikan pendidikan politik bagi pemilih milenial, sehingga pemilih 

milenial dapat antusias dalam pemilihan umum. Seperti yang disampaikan 

oleh  Nur Zalsabilah dalam wawancara yang mengatakan bahwa: 

“Saya bingung mau memilih yang mana, makanya saya mencoblos 

yang di pilihkan oleh orang tua saya saja, lebih gampang”
68

.  

Mengingat pemilih milenial khusunya pemilih pemula yang baru 

memasuki usia hak pilih sebagian besar dari mereka belum memiliki 

jangkauan politik yang luas untuk mereka  menetukan pilihan mereka sediri. 

Seperti dijelaska sebelumya bahwa sagat perlu adanya pemahaman yang 

diberikan kepada pemilih pemula agar mereka dapat menentukan orientasi 

politik mereka sendiri.  

3) Kurangnya Dukungan  

Selama proses partisipasi politik akan menghambat aktivitas politik 

pemilih milenial, komunikasi harus terjalin baik dan tetap harus diperhatikan. 

Faktor kurangnya dukungan untuk mensukseskan Pilwakot tahun 2020 

membuat pemilih pemula menjadi tidak percaya diri bahwa suaranya 

berpengaruh bagi masa depan Indonesia, mereka berpendapat bahwa yang 

berhak untuk terjun di dalamnya adalah orang-orang kaya, berpendidikan, 
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ataupun orang yang sudah berpengalaman dalam dunia politik tahan air, hal 

itu terjadi karena biasa nya kurang dukungan dari lingkungan sekitar tempat 

tinggal pemilih pemula seperti halnya dukungan keluarga menjadi faktor yang 

sangat penting. Falsafah ketimuran bagi masyarak Kota Makassar masih di 

junjung dengan teguh. Mereka masih mementingkan keluarga di atas 

kepentingan yang lain. Jadi ketika anggota keluarga yang lain tidak setuju 

dengan suatu aktifivitas yang kita lakukan, maka lebih baik berhenti 

melakukannya. Demikian juga dengan aktivitas politik ketika anggota 

keluarga ada yang melarang, maka mereka akan segera mematuhinya. Hal 

tersebut selaras dengan pernyataan dari Nur Zalsabilah  dalam Wawancara 

yang mengatakan bahwa: 

“Saya tidak pernah mengikuti diskusi atau rapat, saya juga tidak ikut 

berkampanye karena dilarang, katanya tidak perlu, lebih baik di 

rumah saja, cukup mencoblos saja kalo sudah hari H-nya, yang 

penting tidak golput”
69
” 

 

Pada wawancara diatas menunjukkan bahwa tidak adanya bentuk 

dukungan politiksehingga pemikiran muncul bahwa tidak ada hal yang lain 

dalam politik selain pemberian suara. Hal ini disebabkan karena kurangnya 

dukungan dari keluarga yang menganggap bahwa partisipasi politik hanya 

sebatas pemberian suara(votig) saja akhirya membuat rasa pemisis muncul 

sehingga enggan untuk mengikuti partisipasi politik lainnya. 

 

                                                     
69 Nur Zalsabilah, Pemilih Milenial, Wawancara 15 September 2022. 
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2. Faktor Pendukung Partisipasi Politik Pemilih Milenial 

 Kesadaran politik warga Negara menjadi faktor utama dalam 

partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan 

pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan 

lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran seseorang terlibat 

dalam proses partisipasi poolitik. Begitu juga dengan pemilih milenial yang 

baru memasuki usia hak pilih sebagian besar belum memiliki jangkauan 

politik yang luas dan menentukan kemana mereka harus memilih. Berikut 

merupakan faktor pendukung daripada partisipasi politik milenial yakni: 

1) Adanya Rangsangan Politik  

Rangsangan politik sangatlah penting untuk menumbuhkan kesadaran 

seorang pemilih pemula agar mau berpartisipasi dalam kegiatan politik. Dalam 

hal ini minat berpartisipasi dipengaruhi misalnya sering mengikuti diskusi-

diskusi politik melalui media masa atau melalui diskusi formal maupun 

informal. Pesatnya persebaran informasi di era moderisasi saat sangat 

mempengaruhi segala aspek kehidupan termasuk dbidang politik. Dengan 

adanya media massa dan media sosial masyarakat degan gampangnya 

menerima informasi baik itu yang bersifat positif maupun juga bersifat negatif 

yang tentunya akan turut mempegaruhi padangan  masyarakat terhadap para 

calon Walikota dan Wakil Walikota. Pemilih milenial di kota Makassar 

terbilang sering melakuan diskusi-diskusi formal, dilain sisi mereka cukup 

memanfaatkan media massa dan media social sebagai salah satu perangsang 

partisipasi, melalui media massa dan jejaring sosial mereka mendapatkan 
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informasi. Seperti halnya yang diungkapkan informan yakni Ardiansyah 

terkait pengaruh media massa sebagai faktor pendorong partisipasi politik 

bahwa:  

“Saya banyak mendapatkan informasi dari social media, apalagi 

persaingannya sangat sengit, banyak sekali akun-akun yang 

memposting kelebihan dan ekurangan masing-masing, saya jadi 

lebih semangat untuk ikut berkomentar dan mencoblos pada hari 

pelaksanaannya nanti”
70

 

2) Karakteristik Pribadi Seseorang  

Selain faktor rangsangan politik, karakteristik pribadi seseorang juga 

merupakan faktor pendorong seseorang dalam berpartisipasi politik. Orang-

orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial yang besar 

terhadap problem sosial, politik ekonomi, sosial budaya, hankam, biasanya 

mau terlihat dalam aktivitas politik. Para pemilih pemula di Kota Makassar  

mempunyai karakteristik pribadi sosial yang berbeda-beda, namun dari 

berbagai macam perbedaan itu para pemilih milenial di Kota Makassar cukup 

banyak yang peduli dan sadar akan hak politik mereka sebagai masyarakat. 

Mereka mau berpartisipasi dalam pemilihan Walikota tahun 2020 dengan 

datang ke TPS dimana mereka tinggal sesuai dengan undangan yang mereka 

dapat. Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan 

Ali Imran  yang mengatakan : 

 “saya memilih sesuai hati nurani saya, saya mau ikut merubah 

Indonesia dengan ikut memilih pemimpin Kota Makassar yang 

menurut saya baik  untuk merubah Makassar kearah yang lebih baik 

                                                     
70 Ardiansyah, Pemilih Pemula, Wawancara 17 September 2022. 
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lagi”
71

 

3) Karateristik Sosial  

Faktor pendorong partisipasi politik lain nya yaitu karakteristik sosial, 

seperti status social, ekonomi, ras, etnis, dan agama seseorang yang 

bagaimana pun juga ikut mempengaruhi persepsi, sikap perilaku seseorang 

dalam bidang politik. Oleh sebab itulah, mereka mau berpartisipasi dalam 

bidang politik. Para pemilih Milenial di Kota Makassar mempunyai 

karakteristik pribadi sosial yang berbeda-beda, namun dari berbagai macam 

perbedaan itu para pemilih milenial di Kota Makassar cukup banyak yang 

peduli dan sadar akan hak politik mereka, peran mereka sebagai masyarakat. 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Kakanda Sulaeman  selaku ketua 

tim Penggerak Generasi Milenial mengatakan bahwa: 

 “saya mau ikut berpartisipasi karena saya belajar masalah politik 

di kampus saya, , jadi saya ingin menjadi anak muda yang nasionalis 

dan berguna bagi bangsa”
72

 

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa seseorang dari kalangan 

mahasiswa tergerak untuk memberikan partisipasinya didorong oleh latar 

belakang yang dia miliki, dapat dipahami bahwa karakteristikk pribadi 

seseorang menjadi salah satu faktor pendorong seseorang berpartisipasi.  

 

 

                                                     
71 Ali Imran, Pemilih Milenial, rumah responden, Wawancara 17 September 2022. 

72 Kakanda Sulaeman selaku ketua tim Penggerak Generasi Milenial, wawancara 18 

September 2022. 
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4) Situasi Atau Lingkungan Politik 

 Situasi atau lingkungan politik yang kondusif merupakan salah satu 

faktor pendukung dalam berpartisipasi politik. Dengan lingkungan politik 

yang kondusif akan membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam 

kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis orang merasa 

lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik dari 

pada dalam lingkungan politik yang otoriter. Lingkungan politik yang sering 

diisi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya 

menjauhkan masyarakat dari wilayah politik. Keadaan di Kota Makassar 

hampir setiap daerahnya aman dan kondusif, sehingga semua masyarakat 

dapat berpartisipasi dalam Pemilihan Walikota tahun 2020 termasuk para 

pemilih milenial. Dalam wawancara bersama Nur Zalsabilah terkait keadaan 

linkungan yang kondusif sebagai salah satu faktor pendorong partisipasinya 

mengatakan bahwa : 

 “Saya malas ikut-ikut kalo rusuh, bisa membahayakan, apalagi 

orang tua juga melarang. Kan kalau ada yang bikin rebut jadi repo 

tjuga, lebih baik dirumah”.
73

  

5) Pendidikan Politik  

Pendidikan politik merupakan faktor pendorong lain dalam partisipasi 

politik, Pemilih milenial di Kota Makassar Masih terbilang cukup sedikit yang  

mendapatkan pendidikan politik dari sekolah, Universitas, atau dari 

lingkungan rumah mereka yang membuat mereka merasa wajib untuk 

berpartisipasi dalam Pemilihan presiden Tahun 2019. Terkait dengan faktor 

                                                     
73 Nur Zalsabilah, Pemilih Milenial, Wawancara 15 September 2022.  
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pendidikan politik Informan yang juga pemilih milenial yakni Wulan pada 

wawancara menyatakan bahwa :  

”Saya hanya tamatan SMA kak, terakhir kali saya belajar masalah 

politik yang pas SMA, itupun juga tidak banyak, jadi saya tidak 

memahami dan mengerti tentang politik, hanya sekedar tahu tentang 

pencoblosan saja”
74

.  

Berbeda dengan seseorang yang mempunyai atau pernah mendapatkan 

pendidikkan politik yang tentunya mereka akan lebih sadar dan berfikir 

terbuka akan pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum sebagai bentuk 

demokrasi di Indonesia. Pendidikan politik sangatlah penting bagi masyarakat 

khususnya pemilih milenial, karena pemilih pemula merupakan generasi 

penerus bangsa. Pendidikan politik masyarakat termasuk pemilih pemula di 

dalamnya dapat dilihat dari  aktivitas-aktivitas politik mereka, hal tersebut 

juga dapat dilihat dari keaktifan mereka sebagai pengurus anggota partai 

politik. Pendidikan politik sebagai warga Negara merupakan faktor 

pendukung lainnya yang sifatnya internal bagi suatu kelompok yang 

melaksanakan partisipasi politiknya. Kelima faktor pendukung partisipasi 

politik itu yang benar-benar ada pada pemilih pemula di Kota Makassar  dan 

benar-benar sangat mempengaruhi bagaimana mereka akan berpartisipasi 

dalam Walikota  tahun 2020 kemarin. Peneliti merasakan benar bagaimana 

adanya faktor pendukung yang membuat mereka mau berpartisipasi dalam 

Pemilihan Walikota tahun 2020. 

                                                     
74 Wulan, Pemilih Pemula, Wawancara 15 September 2022. 



 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Hasil dari pengumpulan data dan penelitian terhadap strategi 

Pemerintah daerah dan KPU Kota Makassar membuktikan bahwa masih 

banyak masyarakat yang berpartisipasi dengan tetap menggunakan hak 

pilihnya dengan baik dan benar. Terbukti dengan besarnya harapan 

masyarakat terhadap pemimpinnya untuk membawa perubahan dalam 5 tahun 

masa jabatannya. Terkhusus Kota Makassar dengan subjek partisipasi pemilih 

pemula masih di angka yang tinggi dan dapat lebih diarahkan untuk 

membentuk fondasi politik yang kuat. 

1. Partisipasi politik milenial ditengah pandemi Covid-19 dalam    pemilihan 

Walikota Makassar. 

a) Berdasarkan pengamatan peneliti yang menjadi fokus penelitian. 

Peneliti melihat bahwa semangat peduli dan ingin berpartisipasi 

pada politik yang dalam hal ini adalah pemilihan kepala daerah 

baik itu Pemilu ataupun Pilkada harus diarahkan sebaik mungkin, 

karena bila terjadi kesalahan dalm penyampaian informasi dan 

pengenalan pada politik bisa menjadi boomerang 

ketidakpercayaan mereka sebagai pemilih pemula untuk ingin 

bertanggungjawab pada hak pilihnya. 

b) Berupa penerapan media massa dalam penyampaian informasi 

dan media sosialisasi politik kepada masyarakat khususnya 



 
 

 
 

pemilih pemula harus lebih ditingkatkan. Hal ini sebagai salah 

satu bentuk pendidikan politik yang diperlukan agar tidak ada 

kesalahpahaman dalam memandang sistem dan pola kegiatan 

politik pemerintahan 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik            milenial 

dalam pemilihan Walikota Makassar. 

Dalam Pelaksanaan pemilihan Walikota di Kota Makassar 

Provinsi Sulawesi Selatan. Kesadaran politik warga negara menjadi 

faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat. Faktor 

penghambat seperti halnya kebijakan  regualsi yang sering berubah-

ubah, pemilih yang otonom, serta kurangnya dukungan. Adapun faktor 

pendukung dalam mempengaruhi partisipasi politik milenial dalam 

pemilihan Walikota Makassar yaitu adanya rangsangan politik, 

karakteristik pribadi seseorang, karakteristik sosial, situasi atau 

lingkungan politik, dan pendidikan politik. 

B. IMPLIKASI PENELITIAN 

1) Secara Praktis 

Hasil penelitian ini digunkan sebagai masukan bagi instansi terkait 

dan Masyarakt dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai 

warga negara, menciptakan sistem pemilihan yang adil dan jujur serta 

menjalankan Protocol kesehatan di masa pandemi Covid-19 karena 

besarnya partisipasi pada politik yang dalam hal ini adalah pemilihan Wali 

Kota Makassar harus diarahkan sebaik mungkin. 



 
 

 
 

2) Secara Teoritis 

Proses Pemilukada serentak bukan hanya sekadar upaya 

memperoleh suara pemilih, namun sepatutnya lebih substansial yaitu 

peningkatan pemahaman dan kesadaran untuk pemilih pemula sebagai 

warga negara sehingga mereka berpartisipasi aktif dalam proses pemilu 

sebagai proses legal pergantian kepemimpinan daerah dan juga nasional. 

Generasi penerus tentunya juga harus belajar kepada yang lebih paham 

tentang pemilu karena suara mereka harus digunakan dengan semurni 

mungkin, terhindar dari money politics yang sudah mewabah dalam 

pemilu di Indonesia. 

Namun, tentu bukan persoalan jumlah suara semata, melainkan 

yang lebih penting adalah pendidikan politik bagi generasi muda di 

wilayah Kota Makassar. Tingkat Partisipasi yang tinggi merupakan salah 

satu bentuk tanggung jawab generasi muda terhadap keberlangsungan 

sosial politik di Kota Makassar. 
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1. Wawancara dengan Pemilih Milenial 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

2. wawancara dengan KPU Kota Makassar 
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