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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 Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad Ws es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع

 Gain G Ge غ
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 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

  Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

b. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasi sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ا َ
Fathah A A 

 ا
Kasrah I I 

 ا َ
Dammah U U 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah Ai a dan i ىَ 

 Kasrah Au a dan u وَ 
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            Contoh: 

 kaifa: ك يْفَ

 haula: ه وْلَ 

c. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dengan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas ...اَ|َ...ى

 kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ى

 dammah dan wau Ū u dan garis di atas وَ 

Contoh: 

اتَ   māta: م 

م ى   ramā: ر 

 qīla: قيِْل َ 

d.  Tā’ marbūtah  

Transliterasi untuk tā’ marbūtah ada dua, yaitu: tā’ marbūtah yang hidup 

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkantā’ marbūtahyang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

   Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūtahdiikuti oleh kata yang 

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

marbūtahitu transliterasinya dengan [h].  

Contoh:  

طْف الَِ اَلأَ  هَ  وَْض   raudah al-atfāl :  ر 

الْف اَضِل ه َ دَِيْن هَ   al-madīnah al-fādilah :  الْم 

e. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  َّ ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 
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بَّن اَ  rabbanā : ر 

يْن اَ  najjainā : ن جَّ

مَ   al-haqq : ن ع ِ

Jika hurufََىber-tasydiddi akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

 .maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(ī) (ي)

Contoh:  

َِ  Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)’: ع لِي 

َِ بِي   Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)’: ع ر 

f. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. 

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatar (-).  

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا لشَّمْسَ 

ل ه َ  َلْز   al-zalzalah (al-zalzalah) : ا لزَّ

 al-falsafah : ا لْف لْس ف ه َ   

g. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya berlaku bagi 

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

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  

Contoh: 

وْنَ  ر   ta’muruna: ت أمْ 

 ‘al-nau: ا لنَّوْع َ

 syai’un: ش يْءَ 

h. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 
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dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya kata al-Qur’an (dari al-Qur’an), Alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, 

bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka 

harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

i. Lafz al-Jalālah )ُ  اللَّه

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

atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Contoh: 

ََِ َاللََّّ dīnullāh billāhَِدِيْن   بِاللَّّ

Adapun tā marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

ََِ هَِاللََّّ حْم  ه مَْفِيَْر  hum fī rahmatillāh 

j. Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului 

oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-

). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 

Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin Wudi’a  linnāsi bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’ān 
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Nasīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Nasr al-Farābī 

Al-Gazrālī 

Al-Munqiz min al-Dalāl 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū Wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi Wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

I.  = Sebelum Masehi 

W  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

QS…/…:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali-‘Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK  

 

Nama  :   Nurul Hania Nengsi  

NIM  :   30600119074 

Judul  :   Kekuatan Muhammadiyah Terhadap Budaya Politik Di  

                Desa Batunoni Kecamatan Anggeraja Kabupaten  

                       Enrekang 

Pokok permaslahan penelitian ini adalah membahas tentang kekuatan 

Muhammadiyah terhadap budaya politik di desa Batunoni Kecamatan Anggeraja 

Kabupaten Enrekang. Permasalahan pokok tersebut terbagi dalam sub masalah, 

yaitu: 1) Bagaimana budaya politik struktural yang dibangun muhammadiyah 

dalam pemilihan kepala desa? 2) Bagaimana kekuatan kelompok muhammadiyah 

terhadap budaya politik di desa batunoni kecamatan anggeraja kabupaten enrekang?  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian 

lapangan (field research) yaitu peneliti melakukan pengamatan dan terlibat 

langsung dengan objek yang akan diteliti di lokasi penelitian. Sumber data yang 

digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang 

digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian teknik 

pegolahan data dan analisi data yaitu Pemeriksaan data (editing), Klasifikasi 

(classifying), Verifikasi (verifying) dan teknik analisis yang digunakan yaitu 

redukasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Dan dalam menguji 

keabsahan data dilakukan teknik triangulasi data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Budaya politik struktural yang 

dibagun oleh Muhammadiyah yaitu budaya politik struktural yang mencerminkan 

nilai-nilai islam, partisipasi aktif, dan keterlibatan masyarakat yang inklusif. 

Perspektif ini menekankan pentingnya proses politik yang terbuka, transparan, adil 

dan bertanggung jawab. Selain itu Muhammadiyah melakukan kerja sama atau 

kolaborasi dengan kepala desa, dengan ini adanya hubungan patro dan klien yaitu 

Muhammadiyah berperan sebagai patron yang memberikan dukungan politi, sosial, 

bahkan finansial kepada kepala desa, terutama kepala desa yang dianggap 

memperjuangan atau mendukung agenda-agenda yang sejalan dengan nilai-nilai 

atau kepentingan Muhammadiyah. Sedangkan, kepala desa sebagai klien 

memberikan akses kepada Muhammadiyah untuk melakukan program-program 

pembangunan, kesehatan, dan keagammaan ditingkat desa.   2) Kekuatan kelompok 

muhammadiyah cukup signifikan berpengaruh terhadap budaya politik masyarakat 

di wilayah ini, adapaun kekuatan yang dimiliki yaitu masyarakat yang mayoritas 

Muhammadiyah, kualitas kepemimpinan, dan kuat akan sumber finansial. 

Imlikasi dalam penelitian ini yakni dapat dijadikan sebagai kostribusi 

ilmiah terkait perkembangan ilmu politik dan dapat dijadikan acuan terhadap 

kelompok Muhammadiyah yang memiliki pengaruh besar terhadap budaya politik 

serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pembaca skripsi ini
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Salah satu wadah umat Islam terbesar di Indonesia adalah ormas 

Muhammadiyah, yang dirintis oleh K.H Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Ormas 

ini berperan aktif dalam banyak aspek seperti keagamaan, pendidikan, kesehatan, 

sosial, dan ekonomi. Di samping itu, Muhammadiyah juga terlibat secara aktif 

dalam urusan politik dengan mengadaptasi diri sesuai dengan pergantian rezim 

pemerintahan atau pemimpin yang ada saat ini.  Kehadiran Muhammadiyah, 

sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, memiliki potensi untuk dimanfaatkan 

oleh individu atau kelompok yang memiliki kepentingan politik tertentu.1 

Muhammadiyah telah menyuarakan pengakuan terhadap NKRI sebagai 

sebuah entitas yang berdasarkan Pancasila, yang diakui sebagai landasan dalam 

kehidupan bersama sebagai bangsa. Keadaan ini menunjukkan bahwa NKRI 

dianggap sebagai kesepakatan nasional yang tidak dapat disusun oleh ideologi yang 

berlawanan dengan Pancasila, sebagai landasan negara. Dalam pandangan 

Muhammadiyah, pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar dianggap sebagai langkah 

untuk membantu masyarakat beramal saleh dalam konteks kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Organisasi ini menegaskan pentingnya sinergi antara berbagai 

komponen negara untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan adil bagi seluruh 

penduduk Indonesia.2

 
1 Syariffuddin Jurdi, Muhammadiyah Dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 1 
2  Ridho Al Hamdi, Paradigma Politik Muhammadiyah, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 

h. 16 
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Muhammadiyah bertujuan menegakan amar ma’ruf nabi mungkar dalam 

kehidupan masyarakat, sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an surat 

Ali-Imran/3:104 yakni: 

 

لمَْعْرُوْفِّ وَينَْْوَْنَ عَنِّ المُْنْكَرِّ ۗ وَاُو  لََ الخَْيِّْْ وَيأَمُْرُوْنَ بِِّ َّدْعُوْنَ اِّ ةٌ ي نكُُْْ اُمَّ كَ هُُُ  وَلتَْكُنْ م ِّ
ِٕ
ل ٰۤى

 المُْفْلِّحُوْنَ 

Terjemahannya: 

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang 

mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Makruf adalah segala 

kebaikan yang diperintahkan oleh agama serta bermanfaat untuk kebaikan 

individu dan masyarakat. Mungkar adalah setiap keburukan yang dilarang oleh 

agama serta merusak kehidupan individu dan masyarakat.”3 

 

Dalam tafsir ibnu katsir, ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. 

mengarahkan orang-orang yang beriman untuk mengajak sesama menuju perbuatan 

baik, mempromosikan perilaku yang benar, dan mencegah tindakan yang buruk. 

Para mukmin diharapkan membentuk kelompok yang secara konsisten mendorong 

kebaikan, seperti membimbing sesuai dengan petunjuk Allah, menganjurkan 

perilaku yang baik sesuai dengan norma-norma moral dan budaya yang tidak 

bertentangan dengan ajaran agama, serta melarang dari perbuatan yang dianggap 

jelek dan ditolak oleh akal sehat. Mereka yang melaksanakan ketiga hal tersebut 

 
3 Kemenag 2019 dan Terjemahannya 
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dianggap memiliki kedudukan yang mulia di mata Allah, dan merekalah yang 

beruntung karena meraih keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.  

Interaksi Muhammadiyah dengan dinamika kehidupan masyarakat dan 

banga berimplikasi pada keterlibatan praktisnya dalam ranah politik. Organisasi ini 

tidak hanya terlibat dalam keterkaitannya dengan partai politik, tetapi juga aktif 

dalam mendirikan entitas lainnya, termasuk kelompok keagamaan seperti Serekat 

Islam, partai politik seperti Masyumi, PAN (Partai Amanat Nasional), dan PMB 

(Partai Matahari Bangsa). alam kurun waktu 1965-1966, Muhammadiyah aktif 

dalam perannya dalam politik dan tumbuh menjadi entitas kemasyarakatan politik 

yang dikenal sebagai ormaspol. Partisipasi Muhammadiyah dalam bidang politik 

tidak akan berakhir di sana Di satu sisi, muhammadiyah mengharapkan partisipasi 

aktif warganya dalam kehidupan politik dan juga mempertimbangkan 

pembentukkan partai politik sendiri. Sedangkan di sisi lain, sebagai kader 

muhammadiyah tetap mempertahankan kesetiaan terhadap prinsip-prinsip 

muhammadiyah dengan tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas politik 

praktis, seperti mengambil peran dalam penguasaan kekuasaan, kepartaian, dan 

pemilihan umum. Kontradiksi ini mencerminkan dinamika internal dalam menjaga 

kehormatan muhammadiyah di tengah upaya untuk tetap relevan dalam dinamika 

politik indonesia.4 

Muhammadiyah sendiri sifatnya bukan sebagai organisasi politik, namun 

karena menyakini bahwa Islam memiliki peran dalam mengatur berbagai aspek 

kehidupan politik, sehingga organisasi ini terlibat dalam urusan dunia, termasuk 

 
4 Ridho Al Hamdi, Paradigma Politik Muhammadiyah, h. 17 
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politik dan kenegaraan. Meski terus mempertahankan peran utamanya sebagai 

gerakan penyebaran ajaran Islam yang menekankan pentingnya perintah kebaikan 

dan larangan kejahatan, komunitas ini tidak bermaksud untuk aktif terlibat dalam 

urusan politik. Peran Muhammadiyah dalam bidang politik dan pemerintahan 

meliputi perlawanan terhadap tekanan kolonial Belanda terhadap perkembangan 

Islam, advokasi untuk keadilan dalam urusan agama Islam bagi penduduk Muslim, 

keterlibatan dalam pendirian partai Islam Indonesia, dan penggalakan semangat 

nasionalisme di kalangan umat Islam di Indonesia.5 

Dalam konteks relasi antara Muhammadiyah dan politik, dapat terlihat dari 

partisipasi berbagai anggota Muhammadiyah dalam kegiatan politik praktis, 

termasuk tokoh seperti K.H Mas Mansyur, Amin Rais, Ahmad Rofiq, Raja Juli 

Antoni, dan yang lainnya. Penting untuk dicatat bahwa praktik politik mereka tidak 

melibatkan secara langsung organisasi Muhammadiyah. Meskipun 

Muhammadiyah tidak mengharamkan kader-kadernya untuk terlibat dalam dunia 

politik, akan tetapi jika mereka melibatkan nama Muhammadiyah di dalamnya, 

organisasi Muhammadiyah akan menolaknya. Dengan demikiann keterlibatan 

kader-kader Muhammadiyah dalam sistem politik membuktikan kekuatan 

Muhammadiyah dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam melalui jalur politik. Serta 

Muhammadiyah berusaha mengkontekstualisasikan ajaran islam dengan tuntutan 

modernitas agar ajaran islam senantiasa salih li kulli al-zaman wa al makan (cocok 

 
5 Mustafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, Muhammadiyah Sebagai Gerakan 

Islam (Cet.2, Yogyakarta: Pustaka Sm, 2009), h. 116-118 
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diterapkan di setiap waktu dan tempat tentang persoalan-persoalan masyarakat 

termasuk politik.6 

Pengaruh dari keyakinan agama atau ideologi-ideologi tertentu, sering kali 

memiliki dampak sssignifikan terhadap pembentukan struktur sosial dan politik. 

Dalam situasi ini, mayoritas atau bahkan hampir semua individu dari segala 

tingkatan sosial cenderung mengadopsi norma-norma yang berlaku dalam 

lingkungan mereka. Pemahaman yang dalam terhadap agama sering kali 

menciptakan lembaga-lembaga yang memfasilitasi mobilitas vertikal bagi individu 

yang mungkin mengalami hambatan dalam pandangan keagamaan. Dampaknya, 

terbentuklah kelas elit keagamaan yang juga menjadi bagian dari kelas elit sosial 

dan ekonomi dalam tatanan masyarakat. Saat usaha untuk merombak pemikiran 

agama muncul sebagai alternatif pandangan tradisional, timbul ketegangan atau 

perselisihan dalam ranah sosiologi. Ketidakharmonisan ini kerap menggambarkan 

perlawanan antara kekuatan konservatif yang berupaya menjaga hegemoni mereka 

dan kekuatan progresif yang mungkin menggoyahkan tatanan sosial dan pemimpin 

yang sudah mapan.7 

Di Sulawesi Selatan, kelompok modernis yang paling dominan dan 

mengalami pertumbuhan paling pesat adalah organisasi Muhammadiyah. pada 

tahun 1923, dimana Mansur Al-Yamani memperkenalkan Muhammadiyah di 

Makassar. Dalam menyebarkan ajarannya, Al-Yamani berkerja sama dengan 

 
6 Muhammad Saleh Tajuddin, Pemikiran Keagamaan Di Indonesia (Analisis Terhadap 

Pemikiran Tradisional Dan Modernisme Islam), Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab 

Vol 2, No. 2, 2023, h. 154 
7 Naila Farah, Pemikiran Kelompok Tradisionalis dan Modernis, Jurnal Yaqzhan: 

Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan Vol 5, No. 2, Desember 2019, h. 32  
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pengurus organisasi keagamaan setempat yang tidak lain yaitu Shirathal Mustaqim. 

Selama tiga tahun, organisasi tersebut berupaya untuk menggabungkan 

organisasinya dengan Muhammadiyah, dan usaha tersebut disambut baik oleh Al-

Yamani. Tanggal 27 April 1926 menjadi momen resmi berdirinya Muhammadiyah 

di Makassar, dipimpin oleh Haji Yusuf Daeng Mattiro sebagai ketua, serta anggota 

lainnya seperti K.H Abdullah, Muhammad Said Daeng Sikki, Haji Yahya, Haji 

Ahmad, dan yang lainnya.8 

Pada tahun 1928, di Enrekang, Sulawesi Selatan, Muhammadiyah 

diperkenalkan oleh tiga wirausaha lokal, yakni Haji Ibrahim, Haji Ismail Ambo 

Sakki, dan Ibrahim dari Rappang. Dalam upaya menyebarkan dan mengajarkan 

ajaran-ajaran Muhammadiyah, Haji Ambo Sakki memainkan peran paling 

signifikan di wilayah tersebut. Beliaulah yang aktif dalam menyebarkan 

Muhammadiyah di Enrekang, bahkwan sampai ke daerah-daerah pedalaman. Awal 

perjuangan Muhammadiyah di Enrekang ditandai oleh usaha dakwa dan inisiatif 

M. Arifin, yang berfokus pada penyelenggaraan tabligh dan pendirian sekolah 

muallimin. Kemajuan Muhammadiyah dipengaruhi oleh kehadiran DI/TII di 

Enrekang. Sebelum DI/TII muncul, masyarakat setempat telah menerima 

pemahaman agama melalui Muhammadiyah yang berakar pada Al-Qur'an dan 

hadits, tanpa terpengaruh oleh tradisi lokal, adat istiadat, serta dengan menghindari 

praktik bid’ah, tahayul, dan khurafat. Melalui konsep darul Islamnya, Abdul Kahar 

Muzakkar membawa model Islam dan pandangan keagamaan yang sejalan dengan 

 
8 Mustari Bosra, dkk. Menapak Jejak Menata Langkah: Sejarah dan Biografi Ketua-

Ketua Muhammadiyah Di Sulawesi Selatan, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), h. 24-26.  
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Muhammadiyah. Respon masyarakat terhadap inisiatif ini sangat positif karena 

gerakan tersebut memperluas jaringan Muhammadiyah pada waktu itu.9   

Muhammadiyah Enrekang aktif memperluas cakupannya dengan 

memberikan dukungan untuk pendirian cabang-cabang baru di wilayah Enrekang. 

Pada tahun 1934, berhasil dibentuk Muhammadiyah Cabang Bantu Lamba, dan 

pada tahun 1935, Muhammadiyah Cabang Kalosi juga terbentuk sebagai hasil dari 

upaya ini.10 

Transformasi Muhammadiyah di desa Batunoni mencakup mayoritas 

penduduk yang kini mengidentifikasi diri mereka dengan organisasi tersebut, baik 

dari segi kepemimpinan maupun jumlah anggotanya. Dengan kondisi ini 

masyarakat Batunoni yang merupakan mayoritas Muhammadiyah tentu saja akan 

memilih aktor-aktor politik yang berasal dari kader-kader Muhammadiyah. tidak 

hanya itu Fenomena dimana pemimpin di desa Batunoni selalu berasal dari 

masyarakat Muhammadiyah, dengan kata lain masyarakat desa Batunoni 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang terbiasa memilih dan menentukkan 

pemimpin yang berasal dari kelompok Muhammadiyah. dengan demikian, budaya 

politik di wilayah ini sangat dipengaruhi oleh kekuataan Muhammadiyah salah 

satunnya adalah kepala desa yang sudah menjabat selama dua periode yang 

merupakan pengikut Muhammadiyah, serta jumlah masyarakat yang mayoritas 

Muhammadiyah. 

 
9  Nur Aisya, Dkk, “Baraka: Basis Pertahanan DI/TII Di Sulawesi Selatan (1953-1965)”, 

Jurnal Pattingallong: Universitas Negeri Makassar, vol 5 no.2 April-Juni 2018, h. 58 
10 Mustari Bosra, Dkk, h. 101. 
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Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana 

kekuatan Muhammadiyah terhadap aktivitas partisipasi di desa Batunoni, dan 

bagaimana budaya politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di desa 

Batunoni. Adapun judul penelitian ini adalah “KEKUATAN MUHAMMADIYAH 

TERHADAP BUDAYA POLITIK DI DESA BATUNONI KECAMATAN 

ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG”. 

B. Fokus dan Deskripsi Penelitian 

1. Fokus penelitian 

Penelitian ini berjudul Kekuatan Muhammadiyah Terhadap Budaya Politik 

di Desa Batunoni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.  Fokus penelitian 

ini bertujuan untuk mengarahkan fokus pada studi kualitatif dan mengekang 

kemungkinan interpretasi yang kurang relevan, sehingga menjauhkan penelitian 

dari keluar dari ruang lingkup permasalahan yang dijadikan objek kajian. Adapun 

penelitian ini berfokus terhadap kekuatan politik kelompok Muhammadiyah 

terhadap aktivitas partisipasi politik, salah satunya budaya politik.  

2. Deskripsi fokus  

a. Kekuatan politik mengacu pada kemampuan individu atau kelompok 

orang untuk mempengaruhi proses pembuatan dan formulasi kebijakan 

politik yang terkait dengan masyarakat secara umum. 

b. Budaya politik mengacu pada perspektif politik yang memengaruhi 

sikap, orientasi, serta preferensi politik individu. Ini mencakup dimensi 

psikologis dalam struktur politik, mencerminkan sikap, kepercayaan 

sistem, dan penggunaan simbol oleh kelompok masyarakat. Berbagai 
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faktor termasuk sejarah politik, agama, identitas etnis, status sosial, 

pandangan terhadap kekuasaan, dan konsepsi kepemimpinan semuanya 

ikut membentuk budaya politik individu. 

C.  Rumusan Masalah  

1. Bagaimana budaya politik struktural yang dibangun Muhammadiyah dalam 

pemilihan kepala desa di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang? 

2. Bagaimana kekuatan kelompok Muhammadiyah terhadap budaya politik di 

desa Batunoni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang? 

D. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui kekuatan kelompok Muhammadiyah terhadap aktifitas 

partisipasi di desa Batunoni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

2. Untuk mengetahui budaya politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa 

di desa Batunoni.  

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini, penelitian ini diharapkan dapat dirasakan baik secara 

teoritis maupun praktis, memberikan kontribusi signifikan untuk kemajuan ilmu 

pengetahuan dan penerapannya. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis antara 

lain: 

1. Secara teoritis 

a. Penelitian ini, diharap dapat digunakan sebagai sumber acuan untuk para 

peneliti di masa mendatang, terutama yang fokus pada penelitian ilmu 

politik dalam konteks kekuatan politik dan budaya politik. 
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2. Secara praktis  

a. Bagi Masyarakat 

Hasil riset ini diharapkan dapat menjadi acuan analisis dan panduan 

pembelajaran bagi pihak yang ingin memperdalam pemahaman serta 

menginvestigasi pengaruh kekuatan Muhammadiyah terhadap dinamika 

partisipasi politik. 

b. Bagi Ormas Muhammadiyah 

Harapannya adalah agar penelitian ini memberikan sumbangan yang 

berharga sebagai instrumen informasi bagi entitas sosial Muhammadiyah 

terkait dampaknya terhadap pola pikir politik di kawasan desa Batunoni. 

c. Bagi Penulis 

okus dari riset ini adalah untuk menggali informasi yang lebih terperinci 

mengenai bagaimana Muhammadiyah memengaruhi pola politik yang 

terbentuk di lingkungan masyarakat desa Batunoni. Tidak hanya itu, 

penelitian ini juga merupakan syarat mutlak untuk menyelesaikan studi 

sarjana (S. Sos) di jurusan Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. 

F. Tinjauan Pustaka  

Tinjauan Pustaka ini mencakup karya-karya sebelumnya yang digunakan 

sebagai sumber referensi, sekaligus mengindikasikan penelitian lain yang memiliki 

konteks serupa. Beberapa penelitian yang menjadi rujukan untuk studi terkait 

kekuatan politik dan budaya politik yaitu: 
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1. “Etnografi Politik Muhammadiyah Sulawesi Selatan dalam Pemilu 2019” oleh 

Hadisaputra. Penelitian ini melanjutkan eksplorasi sebelumnya terhadap sikap 

politik Muhammadiyah dalam beragam waktu, mencakup periode sebelum 

kemerdekaan, masa orde lama, era orde baru, hingga masa reformasi. Fokunya 

adalah menganalisis sikap politik muhammadiyah Sulawesi Selatan selama 

pemilu serentak tahun 2019. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa secara normatif, Muhammadiyah cenderung memiliki sikap politik yang 

konsisten di berbagai konteks, yakni netralitas, yang artinya tidak memihak 

kepada pihak tertentu. Namun, netralitas ini dapat diartikan dalam dua konteks 

yang berbeda yaitu netralitas pasif mencakup “menjaga jarak dari semua partai 

politik,” yang dianggap anti-politik oleh sebagian pihak. Sementara itu, 

netralitas aktif melibatkan “menjaga kedekatan dengan semua partai politik.” 

Akan tetapi, juga menciptakan beberapa isu yang perlu diselesaikan. Penelitian 

ini khusus memeriksa pergerakan sikap politik Muhammadiyah selama pemilu 

2019, terutama dalam kaitannya dengan partai politik, pemilihan anggota DPD, 

dan pemilihan presiden.11 Kritik dalam penelitian ini adalah walaupun tujuan 

penelitian ini untuk melengkapi penelitian sebelumnya yang membahas tentang 

topik yang sama dari berbagai periode dan memiliki kebaruan (novelty), akan 

tetapi penelitian ini memiliki keterbatasan pada representasi yang memfokuskan 

hanya pada membahas sikap politik muhammadiyah ditingkat nasional saja. 

Oleh karena itu, penelitian ini akan lebih baik dan menarik jika mengkaji sikap 

 
11 Hadisaputra, “Etnografi Politik Muhammadiyah Sulawesi Selatan Dalam Pemilu 

2019”, Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton 7, No. 3, h. 323 
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politik muhammadiyah di tingkat lokal yaitu dalam pemilihan kepala desa. Hal 

ini juga disampaikan oleh penulis di bagian saran penelitian tersebut. 

2. “Perilaku politik elit struktural Muhammadiyah dalam pemilihan calon anggota 

DPD RI periode 2019-2024 di kabupaten pangkep” oleh M Amin, Saifullah 

Bonto dan Nur Khaeral. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pola 

perilaku politik yang termanifestasi dari kalangan elit Muhammadiyah dalam 

proses seleksi calon anggota DPD RI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pola 

perilaku elit Muhammadiyah di Pangkep lebih mengarah ke moderat dan 

menunjukkan keterbukaan terhadap berbagai faktor serta kepentingan yang 

beragam. Peran yang aktif dari elit Muhammadiyah di Kabupaten Pangkep 

dalam proses pemilihan umum terlihat dari kebijaksanaan mereka dalam 

memilih calon anggota DPD RI tanpa menunjukkan kesetiaan yang berlebihan. 

Terlebih lagi, mereka juga menampilkan sikap inklusif dan mudah beradaptasi 

dalam menjalin kerja sama dengan calon DPD RI, tanpa mengorbankan identitas 

mereka sendiri.12 Kritik terhadap riset ini mencatat keberhasilannya dalam 

menyajikan pendekatan yang menarik serta simpel dengan mengelompokkan 

berbagai perilaku politik elit struktural Muhammadiyah di daerah Pangkep, 

memudahkan pembaca untuk memahami kontennya.  

3. “Analisis sikap politik warga Muhammadiyah ponorogo dalam pilkada 2015” 

oleh Jusuf Harsono. Penelitian ini fokus pada analisis sikap politik masyarakat 

Muhammadiyah di kabupaten Ponorogo selama Pemilihan Kepala Daerah tahun 

 
12 M Amin, dkk, Perilaku Politik Elit Struktural Muhammadiyah dalam Pemilihan Calon 

Anggota DPD RI Periode 2019-2024 Di Kabupaten Pangkep, Journal of Government Studies 1, No. 

2, 2021, h. 195. 
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2015. Kajian ini menarik karena perbedaan jumlah pemilih yang merupakan 

pendukung organisasi ini memberikan dukungan kepada pasangan calon bupati 

dan wakil bupati yang didukung oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Fokus 

penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam sikap politik masyarakat yang 

tercermin dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ponorogo. Temuan dari 

studi ini menunjukkan bahwa elit Muhammadiyah mendorong anggota 

Muhammadiyah untuk memilih sesuai preferensi pribadi mereka dan 

memberikan pengetahuan politik kepada anggota mereka. Muhammadiyah tidak 

mewajibkan para anggotanya untuk memilih salah satu dari calon tersebut, tetapi 

memberikan bimbingan agar mereka dapat memilih pemimpin yang dianggap 

layak.13 Terdapat kritik terhadap penelitian ini, sekalipun tujuan akhirnya adalah 

untuk memahami pandangan politik anggota Muhammadiyah yang menjadi 

dasar untuk mendukung calon dalam pemilihan umum berikutnya. Meski 

demikian, yang lebih menarik adalah menjelaskan faktor-faktor yang 

memengaruhi sikap politik para anggota Muhammadiyah, termasuk alasan-

alasan yang mendasari dukungan terhadap pasangan calon tertentu. 

4. “Assejingeng: politik kekerabatan di pilkada Kabupaten Bone (analisis 

antropologi politik)” oleh Pawwennari Hijjang dan Amelia. Di Kabupaten Bone, 

pola sosial membedakan antara individu yang memiliki garis keturunan 

bangsawan dengan yang lainnya, dinamika ini mungkin memainkan peran 

penting dalam politik setempat. Warisan stratifikasi sosial dan simbol-simbol 

 
13 Jusuf Harsono, “Analisis Sikap Politik Warga Muhammadiyah Ponorogo Dalam 

Pilkada 2015”, Jurnal Sosial Politik Humaniora 6, No.1, 2018, h. 81 
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kuno dari masa Kerajaan Bone masih memainkan peran penting dalam praktik 

politik kontemporer di wilayah tersebut. Pola stratifikasi ini diwariskan melalui 

jaringan kekerabatan yang kompleks, memberikan dampak yang signifikan 

melalui lambang-lambang budaya. Lokasi penelitian adalah di Wantampone, 

suatu kota yang terletak di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Temuan dari 

penelitian ini menegaskan bahwa dalam masyarakat Bugis, kelompok arung, 

atau keturunan bangsawan, memanfaatkan relasi sosial sebagai pondasi utama 

kekuatan politik mereka, yang akrab disebut sebagai assajingeng.. Proses 

pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi ajang politik di mana dominasi 

kelompok arung dan assajingeng dipertahankan sebagai strategi untuk meraih 

keunggulan politik. Pendekatan politik ini muncul sebagai respons terhadap 

penerapan sistem otonomi daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah.14 Kritik 

dalam penelitian ini adalah penelitian ini memberikan gambaran yang menarik 

tentang hubungan antara sistem kekerabatan dalam praktik politik sebagai 

strategi kemenagan. Akan tetapi lebih menarik jika penulis menyertakan 

implikasi politik dari temuan tersebut terhadapan dinamika politik lokal ataupun 

otonomi daerah di kabupaten Bone.  

5. “Kekuatan Politik Ormas (AMPHIBI) Untuk Memenangkan Pasangan Calon 

Anyar-Mori Pada Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah” oleh Hidayatullah, dan 

Amil. Penelitian ini difokuskan pada analisis yang cermat terhadap potensi 

politik yang dimiliki oleh AMPHIBI, sebuah kelompok masyarakat, dalam 

 
14 Pawennari Hijjang dan Lia Amelia, “Assejigeng: Politik Kekerabatan di Pilkada 

Kabupaten Bone (Analisis Antropologi Politik)”, Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and 

Education 6, No.2, 2019, h. 121. 
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memberikan dukungan terhadap pasangan calon Ahyar dan Mori dalam konteks 

pemilihan kepala daerah NTB tahun 2018. Kerangka teoritis dalam penelitian ini 

menerapkan teori kekuasaan politik. penulis jug menggunakan metode 

purposive sampling dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menggambarkan 

bahwa keberhasilan politik ormas amfibi dalam mendukung pasangan calon 

Ahyar-Mori pada Pilkada NTB 2018 adalah salah satu aspek yang ditemukan: 

1) lobbing tradisional yaitu berdasarkan ikatan emosional dan ikatan 

kekeluargaan, 2) media massa online yaitu lombok Post.Net dan suara 

NTB.com, 3) memanfaatkan lembaga yayasan darul yatama wal masakin.15 

Kritik dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya mengedepankan bahwa 

lobbing antara ormas amphibi dengan paslon ahyar-mori yang bersifat 

tradisional dengan dasar ikatan emosional dan kekeluargaan. Sehingga akan 

lebih menarik jika menganalisis lebih lanjut dampak dan imlikasi strategi 

lobbing tersebut terhadap proses demokrasi, etika politik serta partisipasi politik 

masyarakat secara lebih luas. 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat dilihat perbedaan mendasar 

dengan penelitian ini yaitu dilihat dari fenomena yang cenderung mengkaji tentang 

bagaimana sikap atau perilaku politik Muhammadiyah dalam pemilihan. Selain itu, 

walaupun sama-sama membahas tentang kekuatan politik tetapi fokusnya untuk 

mendukung para calon kandidat. Sedangkan penelitian ini kajianya lebih berfokus 

 
15 Abd Hayyi, Dkk, “Kekuatan Politik Ormas (AMPHIBI) Untuk Memenangkan 

Pasangan Calon Anyar-Mori Pada Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah”, (Jurnal of Government 

and Politik (JGOP) 2 no. 1 Juli 2020), h, 39. 
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pada kekuatan politik yang berdampak pada budaya politik atau perilaku politik 

masyarakat Desa Batunoni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Kajian Teori 

1. Teori Kekuatan Politik 

Dalam kamus besar bahasa indonesia istilah “kekuatan” diinterpretasikan 

dari beberapa kata, seperti tenaga, daya, kekerasan, usaha, dan memiiki 

keunggulan, oleh karena itu, dalam situasi ini, kekuatan dideskripsikan sebagai 

tingkat keseimbangan yang diinginkan.16 Sedangkan, kata politik dapat diartikan 

sebagai usaha untuk mencapai kesejahteraan. Teori politik berperan sebagai analisis 

dan penyatuan berbagai fenomena politik yang ada. Secara lebih spesifik, teori 

politik melibatkan eksplorasi dan evaluasi terhadap tujuan dalam kegiatan politik, 

strategi yang diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut, potensi konsekuensi yang 

muncul dalam konteks politik, dan tanggung jawab yang timbul sebagai dampak 

dari tujuan politik.17 

Miriam Budiardjo mengungkapkan bahwa kekuatan politik bisa diartikan 

baik dari segi personal maupun kelembagaan. Ketika dibahas dalam dimensi 

individu, hal ini mengacu pada figur-figur politik atau individu yang turut serta 

dalam proses politik. Mereka yang terlibat terdiri dari individu yang berusaha 

memengaruhi proses penentuan kebijakan politik. Sedangkan, kekuatan politik

 
16 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta: 

Balai Pustaka) 
17 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2019), H. 43.  
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yang berdasarkan lembaga atau kelompok yang bertujuan untuk memengaruhi 

jalannya proses pengambilan keputusan dalam ranah politik.18 

Kapabilitas politik mencakup kemampuan individu atau kelompok untuk 

mempengaruhi pembentukan kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat. 

Dengan mengoptimalkan sumber daya kekuasaan dan akses yang tersedia, individu 

atau kelompok dapat merubah keputusan pemerintah sehingga kebijakan yang 

terbentuk menjadi menguntungkan bagi kepentingan mereka. Saat kebijakan itu 

mempengaruhi kepentingan kelompok tersebut, mereka akan mengalami 

dampaknya dan berupaya mencapai tujuan mereka dengan memanfaatkan daya 

yang ada dan mengarahkannya melalui saluran yang ada.19 

Menurut sudut pandang Effendy Bahtiar, politik di Indonesia terbagi 

menjadi dua segmen, yaitu kekuatan politik yang diakui secara sah dan yang tidak. 

Bagian yang sah melibatkan partai politik dan militer sebagai badan resmi. 

Sebaliknya, kekuatan politik yang tidak resmi dapat ditemui di struktur sosial 

masyarakat, termasuk di lingkungan korporasi, asosiasi profesional, lapisan tengah 

masyarakat, tokoh keagamaan, pemikir, entitas sosial, dan media massa.20 

Ada dua teori utama dalam memahami kekuatan politik: teori patriarkis 

dan patrimonial. Teori kekuatan politik patriarkis menggambarkan keberadaan 

kelompok elit yang memiliki dominasi terhadap masyarakat, menegaskan bahwa 

 
18 P. Anthonius Sitepu, Transformasi Kekuatan-Kekuatan Politik Suatu Studi Teori 

Kelompok Dalam Konfigurasi Politik Sistem Politik Indonesia, Jurnal Pemberdayaan Komunitas, 

Vol.3 No. 3, 2004, h.164 
19 Haniah Hanafie Dan Ana Sabhana Azmy, Kekuatan-Kekuatan Politik (Jakarta: 

Rajagrafindo Persada, 2018), h. 13 
20 Effendy Bahtiar, Islam Dan Negara: Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik 

Islam di Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 197 
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pemerintah setempat adalah figur yang memegang kendali dan berpengaruh karena 

kontribusinya bagi seluruh warga. Sementara itu, dominasi politik patrimonial 

bergantung pada penguasaan, di mana individu atau kumpulan tertentu menguasai 

kekuasaan yang akan mengambil alih kendali. Kendali ini bisa dalam bentuk 

kontrol fisik, harta, atau politik. 

Di era reformasi ini, kekuatan politik mempinyai beberapa sumber 

diantaranya adalah: 

a. Popularitas pribadi 

b. Kekayaan 

c. Normatif seperti pemimpin agama dan kepala suku 

d. Jabatan keahlihan 

e. Massa yang terorganisir 

f. Sarana paksaan fisik seperti senjata dan teknologi. 

Dengan langkah ini, kekuatan merupakan kecakapan atau kemampuan, 

keunggulan yang dipunyai oleh seseorang, kumpulan, atau entitas untuk 

memengaruhi serta mengendalikan jalannya proses politik, kebijakan politik 

dengan memanfaatkan banyak aspek kekuasaan. Teori tersebut dimanfaatkan untuk 

mengurai dan memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan potensi-potensi 

Muhammadiyah, termasuk keberadaan kader-kader Muhammadiyah yang memiliki 

peran politik. 

2. Teori Budaya Politik 

Dari perspektif politik, budaya politik memegang peranan penting dalam 

membentuk perilaku, fokus, dan pilihan politik tiap individu, dengan menunjukkan 
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dimensi psikologis dari struktur politik, yang melibatkan sikap, keyakinan pada 

kebijakan, dan representasi simbolik yang diadopsi serta diterapkan oleh 

komunitas.21 Di sisi lain, Almond dan Verba menguraikan sudut pandang mengenai 

budaya politik sebagai rangkaian sikap serta pandangan individu terhadap struktur 

politik dan elemen-elemennya, serta tanggung jawab partisipatif yang dijalankan 

oleh masyarakat dalam situasi itu.22 

Dalam lingkup budaya politik, terdapat interpretasi yang menggabungkan 

dua sisi orientasi politik, yaitu struktur institusi dan sudut pandang personal. Ketika 

menilai sistem politik, kehadiran pandangan individu tidak selalu mencerminkan 

arah ke individualisme dalam penilaian masyarakat. Pendekatan ini mengakui 

bahwa komponen individu dalam orientasi politik mencerminkan keadaan yang 

terdapat dalam masyarakat secara keseluruhan, dan tidak boleh diabaikan dalam 

kerangka orientasi pribadi. Ada beberapa bentuk-bentuk orientasi individual 

terhadap sistem politik antara lain: 

1. Orientasi kognitif merupakan bentuk orientasi yang mencakup pemahaman 

tentang bagaimana input dan output berfungsi dalam konteks sistem politik, serta 

terkait pemahaman tentang hak dan tanggung jawab sebagai bagian dari 

masyarakat. 

2. Orientasi afektif merupakan persepsi atau pandangan individu terhadap sistem 

politik melibatkan pemahaman dan pengalaman emosional mereka terhadapnya. 

Selain itu, juga mencakup pandangan mereka terhadap para pelaku dan lembaga 

 
21 B.N. Marbun, Kamus Politik (Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1996), h.  
22 Muslim Mufti, Teori-Teori Politik (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 78.  
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politik. Hal tersebut membentuk bagian dari orientasi afektif terhadap konteks 

politik. 

3. Orientasi evaluatif mencakup tentang keputusan dan pandangan seseorang 

terhadap berbagai objek politik. Hal ini melibatkan penggunaan kriteria 

penilaian standar, informasi yang relevan, dan juga memperhitungkan perasaan 

pribadi. Sebagai contoh, hal ini dapat terlihat selama pelaksanaan pemilihan 

umum.23 

Pola orientasi kognitif melibatkan pemahaman masyarakat tentang sistem 

politik, termasuk pengetahuan mengenai keputusan-keputusan para pemimpin 

pemerintah dan simbol-simbol yang mewakili sistem politik seperti lambang 

negara, lokasi ibukota, dan elemen-elemen lainnya. Fokus orientasi yang efektif 

merujuk pada persepsi individu terhadap struktur politik serta kontribusi yang 

mampu memengaruhi penerimaan atau bantuan terhadap proses politik. Aspek 

evaluatif orientasi ketiga merujuk pada proses evaluasi, di mana keputusan terkait 

dengan hal-hal politis dibuat berdasarkan kriteria dan nilai-nilai bersama dengan 

data dan perasaan yang relevan.  

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai bagaimana individu merespons 

suatu objek dalam konteks kognitif, emosional, dan evaluatif, Gabriel Almond dan 

Verba mengidentifikasi tiga varian budaya politik: 

1. Budaya politik parokial merujuk pada partisipasi politik yang minim, dipicu oleh 

berbagai faktor kognitif, terutama pada tingkat pendidikan yang condong minim. 

 
23 Muslim Mufti, h. 79 
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2. Budaya politik kaula menggambarkan esensi masyarakat yang, meski telah 

beranjak dalam aspek sosial dan ekonomi, masih menunjukkan preferensi untuk 

keterlibatan politik yang minim. 

3. Budaya politik partisipan dapat diidentifikasi melalui tingginya tingkat 

kesadaran politik yang menjadi karakteristik dari budaya politik ini.24 

Salah satu elemen krusial dalam struktur politik adalah warisan politik. 

Warisan politik mencerminkan tindakan yang berakar dari pemahaman politis, 

seperti kebiasaan, corak sikap terhadap politik, dan perspektif mendasar mengenai 

realitas kehidupan. Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

budaya politik mencakup cara individu memandang, respons, dan partisipasi warga 

dalam aktivitas politik. Dalam konteks analisis, teori ini memberikan kerangka 

kerja yang bermanfaat untuk mengevaluasi sikap atau tindakan yang ditunjukkan 

oleh masyarakat. Dengan memeriksa sikap masyarakat, kita dapat menentukan 

apakah budaya politik yang mereka miliki bersifat kuat, aktif, atau mungkin lebih 

pasif.

 
24 Beddy Irawan Maksudi, Sistem Politik Indonesia: Secara Teoritik Dan Empirik 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 77. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis penelitian  

Penelitian ini termasuk dalam kategori riset lapangan, dilakukan di lokasi 

tertentu di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan utama memberikan pandangan 

komprehensif mengenai isu yang sedang diteliti. Sehingga, peneliti secara aktif 

mencari obyek di lapangan yang bisa menjadi sumber informasi yang relevan.25 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan 

tujuan utama untuk menguraikan dan menghimpun sebanyak mungkin informasi 

yang relevan sesuai dengan aspek-aspek yang telah ditetapkan sebelumnya dalam 

konteks penelitian.26  

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi dilakukan penelitian ini adalah di Desa Batunoni Kecamatan 

Anggeraja Kabupaten Enrekang. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena di 

wilayah ini ada kekuatan Muhammadiyah yang ditandai dengan semakin 

meluasnya organisasi masyarakat ini di desa Batunoni. Selain itu, banyak kader-

kader Muhammadiyah yang ikut berpartisipasi dalam ranah politik. kekuatan 

Muhammadiyah di wilayah ini juga ditandai dengan kepala desa yang merupakan 

orang Muhammadyah yang sudah menjabat selama dua periode dan jumlah 

masyarakat yang mayoritas Muhammadiya

 
25 Moh Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 63.  
26 Hardani, dkk., Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Yogyakarta: Cv. Pustaka 

Ilmu, 2020), h. 34-35. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini, menerapkan pendekatan yaitu: 

1. Pendekatan fenomenologi berupaya untuk menggali dan menafsirkan esensi dari 

peristiwa serta interaksi individu dalam keadaan yang khusus. Dalam lingkup 

penelitian kualitatif, fenomena adalah hal-hal yang muncul dalam kesadaran 

peneliti melalui strategi tertentu, objek yang terperhatikan dan terwujud secara 

konkret. Peneliti menjelaskan bahwa fenomenologi memandang fenomena 

sebagai entitas yang independen dari asumsi-asumsi konseptual, pendekatan ini 

berfokus pada eksplorasi, pemahaman, atau penafsiran fenomena, peristiwa, dan 

hubungannya dengan individu biasa dalam situasi khusus.27  

Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, Harapannya, penelitian ini 

dapat: (1) mampu mengeksplorasi because motive (sebab motif) dan in order to 

motive (tujuan motif) dari fenomena; (2) berhati-hati dalam merangkai makna 

dari fenomena yang diamati, konstruksi makna realitas harus dilakukan setelah 

melalui proses reduksi. Melalui reduksi, dilakukan upaya untuk menunda proses 

penarikan kesimpulan dari setiap prasangka terhadap realitas, sehingga makna 

yang terkonstruksi dalam pemahaman benar-benar jelas; (3) dapat menggali 

dunia subjektif yang unik, aktif, dan khas secara interpretatif; (4) mampu 

menyajikan makna-makna yang berkembang di luar makna umum; (5) mampu 

membangun dialektika antara individu dan lingkungan, sehingga mencapai 

 
27 Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan, 

(Jakarta: Kencana, 2021), h. 351 
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keseimbangan dalam memahami fenomena sosial; (6) memahami aktivitas 

manusia sebagai sesuatu yang bermakna bagi aktor dalam masyarakat.28 

B. Sumber Data 

Sumber data merujuk pada asal bagaimana data didapatkan, baik itu berasal 

dari objek, individu, lokasi yang diamati oleh peneliti, atau melalui proses membaca 

dan bertanya tentang masalah atau variabel yang menjadi fokus penelitian. Dalam 

konteks penelitian ini, sumber data dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu: 

1. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari lokasi 

penelitian, baik melalui interaksi informal maupun dialog formal dengan 

subjek yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. Sumber data dari 

lapangan dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan wawancara 

dengan penduduk desa Batunoni. 

2. Data sekunder yaitu informasi yang diambil dari berbagai bahan tulisan 

seperti buku, jurnal, situs web, atau artikel yang berkaitan dengan isu yang 

sedang diteliti oleh peneliti.29 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian 

karena tujuannya adalah memperoleh informasi yang diperlukan. Adapun 

metodenya: 

 

 

 
28 Muhammad Farid, Fenomenologi Dalam Penelitian Ilmu Sosial, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2018), h. 42 
29 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2015), h. 247. 
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1. Observasi (Pengamatan) 

Observasi adalah prosedur untuk mengumpulkan data yang digunakan 

dalam mendapatkan informasi penelitian dengan menyaksikan dan mendekati 

secara langsung benda yang tengah diamati.30 Mengadakan pengamatan mendalam 

yang langsung, memperoleh data yang terstruktur secara komprehensif untuk 

memahami secara menyeluruh persoalan yang sedang diselidiki, dengan fokus pada 

desa Batunoni di Kecamatan Anggeraja, daerah Kabupaten Enrekang.  

2. Interview (wawancara) 

Wawancara ialah teknik untuk menghimpun informasi dengan melakukan 

serangkaian tanya jawab secara langsung kepada individu yang menjadi subjek 

pembicaraan.31 Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah melalui wawancara tanpa struktur. 

Wawancara bebas atau tak berstruktur adalah bentuk diskusi yang tidak 

terikat, di mana peneliti tidak mengikuti panduan wawancara yang telah disusun 

dan komprehensif untuk mengoleksi data. Peneliti hanya menetapkan kerangka 

umum permasalahan sebagai landasan untuk wawancara, tanpa memberikan detail 

yang mendalam. Tujuan dari wawancara tersebut adalah untuk meraih pemahaman 

awal tentang sejumlah isu yang terhubung dengan subjek penelitian, dengan 

harapan dapat mengenali dengan pasti permasalahan atau variabel yang akan 

 
30 Basrowi Dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

h. 93-95 
31 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 75 
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diselidiki.32 Target wawancara dalam penelitian ini adalah masyarakat desa 

Batunoni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

3. Dokementasi  

Pengumpulan data dalam bentuk dokumen, baik yang bersifat tertulis 

maupun terekam seperti catatan, foto, rekaman, berita, buku-buku, dan sebagainya, 

yang dikenal sebagai dokumentasi. Tujuan utama dokumentasi ini ialah untuk 

memperkaya informasi yang dihimpun dari pengamatan serta dialog, yang berasal 

dari sejumlah dokumen dan catatan yang berbeda.33 

D. Instrumen Penelitian 

Dalam pendekatan penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen 

penting dalam proses penelitian. Sebagai subjek manusia, peneliti memiliki 

tanggung jawab untuk memilih partisipan sebagai sumber data, menghimpun 

informasi, menetapkan arah penelitian, mengevaluasi validitas data, menganalisis 

informasi, dan menginterpretasikan hasil, sebelum akhirnya membuat kesimpulan 

dari temuan penelitian.34  Peneliti adalah human instrumen kunci yang mana semua 

data dikumpulkan dan diinterpretasikan.  

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

 Dalam metode kualitatif, tindakan yang diambil adalah menyusun kata-kata 

dalam susunan kalimat yang lebih sistematis, kohesif, dan efisien, dengan maksud 

untuk memfasilitasi pemahaman dan penafsiran.  

 
32 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 

ALFABETA CV, 2017), h. 233-234 
33 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makassar: Syakir Media Press, 

2021), h. 150.  
34 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, h.141 
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1. Teknik pengolahan data 

Pengolahaan data merujuk pada metode yang diterapkan setelah data yang 

diperlukan telah melalui proses pengumulan. Adapun teknik digunakan dalam 

proses ini sebagai berikut: 

a. Tahapan pengeditan data melibatkan evaluasi mendalam terhadap informasi 

yang terhimpun, dengan fokus pada kelengkapan respons, kejelasan 

penulisan, kejelasan makna, dan kesesuaian serta relevansinya dengan data 

lainnya.35 Dalam metode kualitatif, proses ini dilakukan terhadap hasil data 

observasi (pengamatan), wawancara (interview), serta dokumen 

(dokumentasi) yang mengenai kekuatan Muhammadiyah terhadap budaya 

politik di Desa Batunoni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

b. Klasifikasi (classifying), merupakan teknik pengelompokkan seluruh 

informasi, termasuk data dari wawancara subjek penelitian, observasi, dan 

pencatatan langsung di lapangan. Setelah itu, semua data tersebut dianalisis 

secara menyeluruh dan disusun dalam kategori sesuai dengan kebutuhan.36 

Teknik klasifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang 

dihasilkan mudah dimengerti dan diakses, sambil menyediakan informasi 

yang objektif yang dibutuhkan oleh para peneliti. 

c. Verifikasi (verifying) yaitu Proses verifikasi data melibatkan pemeriksaan 

dan validasi informasi yang telah dikumpulkan dari lapangan, sehingga data 

 
35 Abu Achmadi Dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2005), h. 85 
36 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

1993), h. 104-105 
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tersebut diakui dan dapat digunakan secara sah dalam penelitian.37 Pada 

tahap verifikasi ini, peneliti melakukan peninjauan ulang terhadap validitas 

data dengan mendengarkan rekaman wawancara dengan para informan, dan 

selanjutnya membandingkannya dengan transkripsi hasil wawancara yang 

telah disusun. 

2. Analisis Data  

Proses analisis data mencakup pengaturan urutan data, penyusunan dalam 

pola dan kategori yang bervariasi, serta pemanfaatan teknik untuk mereduksi 

informasi ke dalam format yang lebih sederhana dan dapat dipahami dengan 

mudah.38 Dalam penelitian ini, pendekatan analisis data kualitatif mengacu pada 

model Miles dan Huberman. Prosesnya terdiri dari langkah-langkah yang 

ditetapkan sebagai berikut: 

a. Reduksi data (data reduction) yaitu pengkondensasian, pemilihan 

informasi krusial, fokus pada aspek penting, serta penemuan pola dan 

tema, bertujuan agar data yang telah direduksi memberikan gambaran 

yang lebih terperinci dan memudahkan proses pengumpulan data 

berikutnya. Catatan lapangan yang tidak teratur dan sulit dimengerti dapat 

diatasi melalui reduksi data, dimana informasi pokok dan relevan diambil, 

dikategorikan berdasarkan jenisnya seperti huruf besar, huruf kecil, dan 

angka. Data yang dianggap tidak esensial dapat dihilangkan, 

 
37 Nana Saudjana Dan Ahwal Khusuma, Proposal Penelitian di Penguruan Tinggi 

(Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84. 
38 Rahmadi, Pengantar Metedeologi Penelitian (Banjarmasi: Antasari Press, 2011). h. 92 
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direpresentasikan dalam bentuk simbol-simbol, karena dianggap tidak 

memiliki signifikansi bagi peneliti.39 

b. Penyajian data (data display) yaitu mengorganisir informasi yang relevan 

agar dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Proses ini 

menampilkan data, membentuk keterkaitan antarfenomena, dan 

memberikan arti terhadap apa yang terjadi serta tindakan yang perlu 

diambil untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam metode kualitatif, 

penjabaran informasi dapat berupa deskripsi ringkas, visualisasi grafis, 

keterkaitan antar kategori, skema alir, dan metode lainnya. Namun, cara 

yang paling lazim digunakan untuk menyajikan data adalah dengan tulisan 

yang berbentuk naratif..40 

c. Conclusion drawing/verification yaitu tahapan mengambil kesimpulan 

dan memverifikasinya memegang peranan krusial. Kesimpulan yang 

diperoleh berfokus pada penemuan-penemuan baru yang belum terungkap 

sebelumnya, menggambarkan objek penelitian dengan lebih rinci atau 

jelas daripada sebelumnya, sehingga mendorong penelitian lebih lanjut. 

Kesimpulan awal yang disampaikan pada awalnya dapat berubah seiring 

dengan proses pengumpulan data, kecuali jika ada bukti yang kokoh dan 

konsisten untuk mendukungnya saat kembali ke lapangan. Dengan adanya 

bukti yang valid, kesimpulan tersebut akan menjadi lebih kredibel.41 

 
39 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

Cv, 2014), h. 247 
40 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 249 
41 Sugiyono, h. 253 
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F. Pengujian Keabsahan Data 

Validasi/keabsahan data berupaya untuk memastikan bahwa penelitian yang 

dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah dan untuk menguji keakuratan 

setiap informasi yang diperoleh. Kevalidan data mencerminkan korelasi antara data 

yang dikumpulkan oleh peneliti dan kondisi aktual dari obyek penelitian, sehingga 

keabsahan informasi yang dipaparkan dapat dijamin.   

Dalam penelitian ini, untuk memeriksa validitas data dalam menilai hasil 

penelitian ini diuji dengan menggunakan metode triangulasi. Dalam triangulasi, 

data dikumpulkan dengan menggabungkan pendekatan dari berbagai teknik dan 

sumber data yang berbeda. Menurut Lexy J. Moleong, cara paling umum dalam 

menerapkan teknik triangulasi adalah dengan melakukan verifikasi melalui 

beragam sumber tambahan. Pengumpulan data atau pencatatan juga dilakukan dari 

individu yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang permasalahan 

yang diteliti.42 Dengan memanfaatkan teknik triangulasi yang beragam dalam 

menguji keaslian data penelitian, peningkatan validitas dan keandalan data bisa 

tercapai, menghasilkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap data 

tersebut. adapun tahapannya: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang depan umum dengan apa yang 

dikataakan secara pribadi. 

 
42  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2018), h.  
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c. Menilai perbedaan antara pernyataan peserta tentang kondisi penelitian 

dengan ungkapan yang terus mereka sampaikan secara konsisten. 

d. Membandingkan situasi dan sudut pandang seseorang dengan beragam 

pendapat dan perspektif masyarakat dari berbagai lapisan. 

e. Membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan konten 

suatu dokumen yang  terkait.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Sejarah Singkat Desa Batunoni  

Desa Batunoni diambil dari dua kata "Batu" dan "Noni". "Batu" yang 

berarti batu dan "noni" yang merujuk pada bunyi atau suara, sehingga dapat 

diartikan sebagai batu yang mengeluarkan bunyi. Nama ini diyakini berasal dari 

keberadaan batu besar di sekitar desa yang kadang-kadang menghasilkan suara 

yang terdengar oleh penduduk setempat. Oleh karena itu, desa ini diberi nama 

Batunoni.43 

2. Letak Georafis Desa Batunoni 

Salah satu desa di kecamatan Anggeraja, kabupaten Enrekang adalah 

Batunoni, yang memiliki empat dusun di dalamnya: Locok, Garotin, Lumbaja, dan 

Galung. Desa ini terletak pada ketinggian antara 500-1.000 meter di atas permukaan 

laut, dengan luas wilayah sekitar 5,05 km2. Berikut adalah batas-batas Desa 

Batunoni: 

 
43 Profil Desa Batunoni Tahun 2019 
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a. Bagian utara berbatasan dengan Desa Saruran dan Kelurahan Tanete. 

b. Bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Enrekang. 

c. Bagian timur berbatasan dengan Desa Tagru. 

d. Bagian barat berbatasan dengan Kelurahan Tanete. 

3. Visi dan misi 

a. Visi  

 Mewujudkan keberhasilan pembangunan di Desa Batunoni menjadi 

tujuan utama dalam lima tahun mendatang, berdasarkan arah visi RPJPD  

kabupaten Enrekang, esensi RPJMD kabupaten Enrekang, perubahan dinamis 

dalam lingkungan strategis, aspirasi bersama masyarakat, dan pemerintah desa 

Batunoni untuk periode awal RPJMD 2020/2026 dengan “mewujudkan desa 

batunoni sebagai salah satu desa sentra pertanian holtikultural yang mandiri, 

berwawasan ilmiah dan ramah lingkungan”.44 

b. Misi  

Adapun misi untuk membangun desa Batunoni dalam jangka waktu 

2020/2026 antara lain: 

a. Meningkatkan mutu pelayanan yang bertujuan untuk mengakomodasi hak 

dasar warga seperti akses terhadap makanan, pendidikan, kesehatan, 

lapangan kerja, fasilitas umum, keamanan, serta partisipasi dalam 

dinamika sosial dan politik. 

b. Membangun fondasi ekonomi yang berpihak pada masyarakat dengan 

mengedepankan pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesetaraan 

 
44 Profil Desa Batunoni Tahun 2019 



35 
 

 
 

distribusi pembangunan, untuk menjamin kenaikan pendapatan 

masyarakat terutama dalam sektor pertanian, peternakan, dan dunia usaha 

yang bergantung pada aset lokal, dengan tujuan memperkuat keberlanjutan 

ekonomi komunitas yang inovatif dan mampu beradaptasi. 

c. Meningkatkan lingkungan yang mendukung bagi kehidupan sosial, 

politik, dan kebangsaan, dengan memperkuat lembaga pemerintahan yang 

memiliki kredibilitas dan terbebas dari praktik korupsi dan nepotisme, 

sehingga masyarakat dapat terus menciptakan inovasi untuk meningkatkan 

kemampuan mereka. 

d. Pemberdayaan kelembagaan 

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan 

serta memberdayakan lembaga-lembaga bertujuan untuk mencapai tujuan 

bersama. Mengembangkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, 

yang didukung oleh adanya partisipasi optimal dari seluruh masyarakat.45 

4. Kondisi Demografis 

Desa Batunoni memiliki populasi sebanyak 2.330 orang, dengan rasio 

antara jumlah penduduk perempuan dan laki-laki sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Batunoni 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang 

 

Laki – laki  Perempuan  Total  

1.186 1.146 2.330 

 
45 Profil Desa Batunoni Tahun 2019 
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Terkait dengan jumlah dusun, RK, dan RT di desa Batunoni, kecamatan Anggeraja, 

kabupaten Enrekang, tersedia data sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Distribusi frekuensi dusun, RK dan RT desa Batunoni kecamatan anggeraja 

kabupaten enrekang tahun 2015 

 

Dusun  RK RT 

4 6 12 

Sumber Data: Buku Profil Desa Batunoni Kecamatan Anggeraja Tahun 2015 

5. Kondisi Sosial Budaya 

a. Mata pencarian 

Sebagian besar pekerjaan di desa Batunoni melibatkan aktivitas bertani 

bawang, menanam sayuran, dan jagung, sebab daerah tersebut terletak di 

ketinggian dengan tanah yang subur. Di samping bertani, penduduk juga 

terlibat dalam usaha jasa perseorangan. Beberapa contoh usaha jasa 

perseorangan di desa Batunoni yaitu: 

Tabel 4.3 

Distribusi frekuensi mata pencarian pokok masyarakat desa Batunoni 

kecamatan anggeraja kabupaten enrekang tahun 2015 

 

Jenis perkerjaan  Jumlah  

servis motor/mobil 2 

tukang cukur 1 

Tukang jahit 1 

Tukang tv kabel 1 

Sumber Data: Profil Desa Batunoni Kecamatan Anggeraja Tahun 2015 
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b. Agama  

Berdasarkan data sekunder dari tahun 2015, populasi muslim di Desa 

Batunoni berjumlah 2.330 jiwa, yang terindikasi dari keberadaan beberapa 

masjid sebagai tempat ibadah di desa Batunoni ini. 

c. Sosial budaya  

i. Sejak zaman dahulu, tradisi dan kebiasaan saling membantu telah menjadi 

bagian tak hilang dari kehidupan di desa Batunoni. Gotong-royong sering 

dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti pernikahan, pembangunan 

rumah, pengecoran jalan, dan kegiatan lainnya.  

ii. Mayoritas warga di desa Batunoni berasal dari suku duri, yang 

menyebabkan mereka menggunakan bahasa atau logat duri dan tetap 

melestarikan tradisi seperti perayaan pernikahan, upacara mengenang 

orang yang telah meninggal, dan sebagainya dalam kehidupan sehari-hari 

iii. Faktor-faktor ekonomi, sosial, dan budaya memiliki peran yang signifikan 

dalam menentukan kesejahteraan dan kesehatan suatu masyarakat, 

sehingga diperlukan kesadaran dan upaya yang terintegrasi untuk 

meningkatkan kondisi tersebut.46 

6. Sarana dan prasarana 

a. Kantor desa Batunoni yang memiliki standar yang tinggi karena 

bangunannya baru dan lengkap dengan fasilitas yang cukup bagus, termasuk 

kursi, meja, komputer, dan printer. 

 
46 Profil Desa Batunoni Tahun 2019  
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b. Sarana pendidikan di Desa Batunoni terdiri dari TK Asyahara Batunoni, TK 

Aba Locok, SDN 159 Garotin, dan SDN 75 Locok.  

c. Di desa Batunoni, terdapat satu puskesmas (pustu) dan dua posyandu 

sebagai sarana kesehatan yang memiliki tenaga kerja berjumlah lima bidan 

yang bertugas di sana. Pekerjaan pokok seorang bidan desa mencakup 

melakukan penilaian rutin di posyandu serta memberi layanan medis kepada 

penduduk di fasilitas kesehatan desa. 

d. Sarana ibadah berjumlah empat masjid yang terletak masing – masing di 

empat dusun yaitu Dusun Locok, Dusun Batunoni, Dusun Lumbaja Dan 

Dusun Galung.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47 Profil desa batunoni tahun 2019 
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7. Struktur Organisasi 

Tabel 4.4 

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Batunoni Kecamatan Anggeraja 

Kabupaten Enrekang 

Sumber Data: Profil Desa Batunoni Kecamatan Anggeraja Tahun 2019 
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8. Sejarah Singkat Muhammadiyah Di Kabupaten Enrekang 

Tahun 1912, K.H Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di 

Yogyakarta, sebuah badan agama yang bertujuan memotivasi umat dalam 

melaksanakan ajaran Al-Qur'an dan sunnah dengan benar. Organisasi ini juga fokus 

pada kegiatan amal sosial, keagamaan, dan pendidikan untuk memberikan 

pencerahan spiritual dan intelektual kepada masyarakat. Meskipun mendapat 

tanggapan yang beragam dari kalangan masyarakat tradisional, K.H Ahmad Dahlan 

tetap berkomitmen untuk melanjutkan usahanya, karena Muhammadiyah hadir 

sebagai respons terhadap fenomena sosial masyarakat yang ada pada saat itu.48  

Dalam pembentukan organisasinya, muhammadiyah banyak mengacu 

kepada perintah-perintah Al-Qur’an, seperti yang terdapat dalam surat Ali-Imran 

ayat 104 yang menyatakan bahwa “dan hendaklah di antara kamu ada golongan-

gologan umat yang mengajak kepada kebajikan, menyuruh kepada yang baik dan 

mencegah dari yang buruk; mereka itulah itulah orang-orang yang beruntung.” 

Menurut pemimpin atau para tokoh Muhammadiyah, makna dari surat tersebut 

merujuk pada gerakan umat beragama, yang juga menggarisbawahi bahwa 

pentingnya kehidupan berorganisasi.49 

Gerakan muhammadiyah secara dominan mendorong kemajuan sosial 

serta peningkatan pendidikan masyarakat menuju taraf yang lebih unggul dan 

terdidik, terbukti dari beberapa banyaknnya lembaga pendidikan yang dikelolanya 

yang mencapai ribuan. Selain itu, gerakan Muhammadiyah juga menekan 

 
48 https://muhammadiyah.or.id/sejarah-singkat-muhammadiyah/, Diakses Tanggal 6 

September 2023 
49  Nurhayati, Dkk, Muhammadiyah Konsep Wajah Islam Indonesia, (Yogyakarta: 

Suara Muhammadiyah, 2019), h. 91 

https://muhammadiyah.or.id/sejarah-singkat-muhammadiyah/
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pentingnya mengedepankan ajaran Islam sebagai suatu sistem kehidupan manusia 

yang dinamis dan holistik, bukan hanya sebagai agama yang bersifat pribadi dan 

statis.  

Pada tahun 1990 terjadi pergeseran yang signifikan terhadap sosok K.H 

Ahmad Dahlan yang melahirkan elit baru yang juga telah khatan secara intelektual 

yaitu K.H Ahmad Azhar Basyir sebagai ketua PP Muhammadiyah. Beliau yang 

seorang ulama dan intelektual memperolah dukungan suara yang besar. Setelah 

beliau meninggal diganttikan oleh amien rais yang merupakan konfigurasi elit yang 

berimplikasi pada perubahan sikap dan pandangan politik yang sangat berbeda 

dengan kepimimpinan sebelumnya. Karakter yang kritis dan independen terhadap 

kebijakan pemerintah yang tidak melek rakyat, hal tersebut tentu menyempurnakan 

kepemimpinan sebelumnya.50  

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi terkemuka di Indonesia, 

memiliki sejarah yang cukup panjang dalam memberian kontribusi positif kepada 

masyarakat. Selain berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, 

Muhammadiyah juga memainkan peran yang penting dalam perpolitikan Indonesia. 

Keterlibatan Mihammadiyah dalam kancah politik tercermn dalam adaptasi dan 

akomodasi terhadap dinamika politik yang ada. Hal ini tentunya membantu kembali 

peran politik dan memberikan ruang bagi pengembangan dakwah melalui jalur 

politik tanpa terbebani oleh trauma sejarah yang pernah dialami oleh Indonesia 

dimasa lalu. Peran Muhammadiyah dalam ranah perpolitikan dapat dikategorikan 

 
50 Syarifuddin Jurdin, Elit Muhammadiyah Dan Kekuatan Politik Studi Tentang Tingkah 

Laku Politik Elite Lokal Muhammadiyah Sesudah Orde Baru, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press,2004), h.2 
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sebagai high politic dan allocative. High Politic mengacu pada tujuan-tujuan moral 

yang elegan dan sesuai dengan martabat manusia beriman, sementara allocative 

politic menekankan pada penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan politik dan 

pemerintahan.51 

Adapun visi dan misi muhammadiyah antara lain: 

1. Visi ini menggambarkan komitmen untuk menjadi gerakan Islam yang 

mempraktikkan ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan semangat 

pembaruan yang terus berlanjut, serta aktif dalam memperjuangkan 

dakwah Islam, baik dalam hal memerintahkan kebaikan maupun 

melarang kemungkaran di segala bidang, dengan tujuan menjadikan 

Islam sebagai berkat bagi seluruh umat manusia, bangsa, dan dunia, 

dengan cita-cita menciptakan masyarakat Islam yang sepenuhnya 

diridhai oleh Allah SWT.  

2. Misi ini bertujuan untuk menetapkan keyakinan akan tauhid yang 

murni dengan mengikuti ajaran Ilahi yang disampaikan oleh 

Rasulullah SAW, yang telah disyariatkan sejak zaman Nabi Nuh 

hingga Nabi Muhammad SAW, dengan memanfaatkan logika untuk 

memahami ajaran Islam secara mendalam, guna menjawab dan 

menyelesaikan persoalan-persoalan dunia, serta menyebarkan ajaran 

 
51Syarifuddin Jurdi, Muhammadiyah Dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.4 
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Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi seluruh 

umat manusia.52 

Di wilayah Enrekang, pertumbuhan Muhammadiyah tidak terlepas dari 

kontribusi tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Haji Ibrahim, Haji Ismail Ambo 

Sakki, dan Ibrahim. Ketiganya, merupakan pedagang yang memiliki peran penting 

dalam pembentukan cabang Muhammadiyah di Enrekang. Pendirian cabang 

Muhammadiyah di Enrekang secara langsung membuka pintu menuju wilayah-

wilayah lain yang ada di Enrekang. 

Sementara itu, dalam melakukan penyebaran ajaran Muhammadiyah di 

Kabupaten Enrekang, tokoh-tokoh seperti Ambo Sakki dan para muballighnya yang 

aktif melakukan dakwah dari satu masjid ke masjid lainnya diwilayah tersebut. 

Salah satu tokoh terkenal adalah Puang Sialla, tinggal di Pasui, Kabupaten 

Enrekang. Sebelumnya, Puang Sialla sudah dikenal oleh masyarakat pada 

umumnya sebagai sosok yang memiliki pemahaman agama yang luas, yang beliau 

peroleh dari Syekh Abu Bakar di daerah Rappang, sebelum akhirnya beliau 

bergabung dengan Muhammadiyah. Di Daerah Duri khususnya, Muhammadiyah 

tidak mengalami banyak hambatan dalam proses penerimaannya oleh masyarakat. 

Justru sebaliknya, masyarakat dengan mudah menerima ajaran-ajaran 

Muhammadiyah, sebagian besar karena sebelumnya telah banyak mengikuti ajaran 

Islam yang dibawa oleh Kahar Muzakkar.  

 
52 https://www.pcmmetrobarat.com/p/visi.html, Visi, Misi, Usaha Dan Karakter Gerakan 

Muhammadiyah, Diakses Tanggal 6 September 2023 

https://www.pcmmetrobarat.com/p/visi.html
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A. Budaya Politik Struktural yang dibangun Muhammadiyah Dalam 

Pemilihan Kepala Desa 

 Budaya politik merujuk pada kompleksitas pola perilaku, sikap, nilai, dan 

keyakinan yang tercermin dalam hubungan masyarakat dengan sistem politiknya. 

Pendekatan ini memandang masyarakat sebagai entitas yang membentuk dan 

dipengaruhi oleh sistem politik mereka, saling berinteraksi dan membentuk 

identitas politik. selain itu, budaya politik menekankan bahwa masyarakat memilih 

pola-pola tertentu dalam memahami, merespom, dan terlibat langsung dalam 

kehidupan politik.  

Terdapat beberapa dimensi dalam memahami budaya politik diantaranya. 

Pertama, dimensi orientasi politik yang mencerminkan mengenai pandangan 

masyarakat terhadap sistem politiknya, mengambarkan apakah masyarakat 

cenderung otoriter, demokratis, apatis, atau aktif dalam partisipasi politik. kedua, 

dimensi politik yang mengidentifikasi terhadap tingkat keterlibatan masyarakat 

dalam proses politik yang mencakup pemilu, demonstrasi, aktivisme politik, dan 

keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Ketiga, dimensi nilai-nilai politik yang 

mencerminkan keyakinan dan nilai-nilai yang dipengang teguh oleh masyarakat 

terkait dengan keadilan, kebebasan, dan kewajiban politik. Terakhir, Dimensi 

sosialisasi politik yang mengacuh pada proses dimana individu memperoleh 

pengetahuan, nilai, dan sikap politik dari lingkungan sosialisasinya baik dari 

keluarga, sekolah, media, dan lembaga sosial lainnya. Budaya politik membentuk 

dasar bagi perilaku politik dan pengambilan keputusan dalam suatu masyarakat, 

serta mempengaruhi dinamika politik dan perkembagan sistem politik suatu negara. 
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Budaya politik Muhammadiyah yang mengutamakan dimensi psikologis 

dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem kepercayaan, syimbol-symbol 

yang dimiliki oleh individu-individu dan peroperasi di dalam seluruh masyarakat, 

serta harapan-harapanya. Selain itu budaya politik berkaitan dengan perilaku 

sehingga melahirkan kader-kader petensial Muhammadiyah yang mampu berkibrah 

di era publik dengan penalaran yang sehat dan sadar. Budaya politik 

Muhammadiyah menandai sebuah komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Islam 

dalam konteks politik. Organisasi ini menekankan partisipasi aktif anggotanya 

dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun calon, dengan fokus pada 

keterbukaan, transparansi, dan keadilan. Muhammadiyah juga menekankan 

pentingnya pendidikan politik sebagai landasan untuk pemahaman yang lebih baik 

tentang sistem politik dan partisipasi yang efektif dalam pembangunan masyarakat.  

1. Budaya politik struktural 

Secara garis besar, budaya politik struktural sifatnya mengaitkan antara 

persoalan politik dan ekonomi. Adanya hubungan antara pemegang kekuasaan 

dengan aktor politik. Kelompok atau komunitas yang ada dapat memberikan peran 

yang signifikan kepada eksistensi tokoh atau elite lokal, mereka mempunyai 

kekuatan massa yang akan memberikan dukungan, pengaruh secara elektoral dan 

kemampuan massa secara kultural.53 

Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang komunitas atau kelompok 

yang memengang kekuasaan adalah kelompok muhammadiyah. Perkembangan 

 
53 Fajar, Dramaturgi Dan Oligarki Politik: Perspektif Budaya Politik Indonesia, (Jakarta: 

Literal, 2021), h. 93-94 
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Muhammadiyah di Kabupaten Enrekang khususnya di Kecamatan Anggeraja 

dimanfaatkan oleh para elit Muhammadiyah cabang Anggeraja untuk melakukan 

kerja sama atau kombinasi dengan kepala desa dimana tetap menerapkan prinsip-

prinsip gerakan Muhammadiyah. dengan demikian, budaya politik Muhammadiyah 

yang bersifat akomodatif menunjukkan tingkah laku atau hubungan baik dan 

mengembangkan kerja sama dengan pemerintah-pemerintah daerah setempat.  

Hubungan patron dan klien dapat dilihat antara muhammadiyah dan kepala 

desa di wilayah ini. Secara umum, Muhammadiyah sebagai organisasi yang 

memiliki basis massa yang kuat dapat menjadi salah satu pemangku kepentingan 

yang signifikan dalam hubungan politik di tingkat desa. Kepala desa, sebagai 

pemimpin di tingkat lokal, sering kali mencari dukungan dan legitimasi dari 

organisasi atau kelompok masyarakat yang berpengaruh dalam lingkungan mereka. 

Dalam hal ini, Muhammadiyah dapat berperan sebagai patron yang memberikan 

dukungan politik, sosial, atau bahkan finansial kepada kepala desa, terutama jika 

kepala desa tersebut dianggap memperjuangkan atau mendukung agenda-agenda 

yang sejalan dengan nilai-nilai atau kepentingan Muhammadiyah. Di sisi lain, 

kepala desa bisa menjadi klien bagi Muhammadiyah dengan memberikan akses 

kepada organisasi tersebut untuk melaksanakan program-program pembangunan, 

pendidikan, kesehatan, atau keagamaan di tingkat desa. berdasarkan hasil 

wawancara dengan narasumber bahwa: 

"Dengan membangun hubungan baik kepada pemetintah-pemerintah 

setempat di wilayah anggeraja, kami berusaha menjalin kerja sama dengan 

aktor lokal dengan tujuan dapat mengingatkan kesejahteraan masyarakat 

dan memajukan pembangunan desa. Memberikan kontribusi dalam bentuk 
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sumber daya manusia, Dana, serta memberikan pemahaman agama dan 

moral kepada masyarakat."54 

Dalam pemilihan kepala desa, Muhammadiyah telah membangun perspektif 

budaya politik struktural yang mencerminkan nilai-nilai Islam, partisipasi aktif, dan 

keterlibatan masyarakat yang inklusif. Perspektif ini menekankan pentingnya 

proses politik yang terbuka, transparan, dan adil, dengan tujuan untuk mencapai 

pemimpin yang berkualitas dan bertanggung jawab. Muhammadiyah cabang 

anggeraja mendorong partisipasi anggotanya dalam seluruh tahapan pemilihan, 

mulai dari pencalonan hingga pemungutan suara, dengan memberikan pendidikan 

politik dan menggalang dukungan untuk calon yang dianggap mewakili nilai-nilai 

organisasi. Selain itu, Muhammadiyah juga memperjuangkan transparansi dan 

akuntabilitas dalam proses politik, dengan menekankan pentingnya pelaporan dan 

evaluasi yang terbuka terhadap kinerja pemimpin yang terpilih. Dengan demikian, 

perspektif budaya politik struktural Muhammadiyah dalam pemilihan kepala desa 

mencerminkan komitmen mereka terhadap demokrasi yang berkeadilan, partisipasi 

masyarakat yang aktif, dan pengelolaan yang transparan dalam pengambilan 

keputusan politik di tingkat lokal. Seperti yang di katakan oeh narasumber bahwa: 

"Kami dalam organisasi muhammadiyah ini cukup aktif terlibat dalam 

pemilihan kepala desa di wilayah ini. Kami mondorong partisipasi aktif 

anggota-anggota muhammadiyah dalam proses pemilihan, baik sebagai 

pemilihan maupun sebagai calon. Kami memberikan pendidikan politik, 

memberikan dukungan berupa finansial kepada calon kepala desa yang 

dinaggap memiliki kriterial pemimpin, integritas, dan visi yang baik. 

Dan keterlibatan ini kami berharap dapat berkontribusi secara positif 

untuk kamajuan desa dan kesejahteraan masyarakat."55 

 
54 Anwar Sadad, PC Muhammadiyah Cabang Anggeraja, Wawancara, 3 Maret 2024 
55 Anwar Sadad, PC Muhammadiyah Anggeraja, Wawancara, 3 Maret 2024 
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Adapun mengenai tentang pola orientasi dan sikap masyarakat 

muhammadiyah yang dipengaruhi oleh orientasi individu dalam memandang objek-

objek politik. Adapun orientasi politik masyarakat Batunoni dalam pemilihan 

kepala desa yaitu: 

a. Pola orientasi kognitif merujuk pada kemampuan individu untuk memahami 

dan mengakomodasi pengetahuan serta pandangan masyarakat tentang 

sistem politik dan elemen-elemen yang terlibat di dalamnya. Jadi perlu kita 

memahami bahwa kepercayaan muncul karena seorang pemimpin yang 

menunjukkan integritas, kejujuran, dan amanah dalam menjalankan 

tugasnya. 

Orientasi kognitif masyarakat Batunoni terhadap pilihan mereka yang 

menaruh kepercayaan terhadap kepala desa. Partisipasi masyarakat desa 

Batunoni dalam kegiatan pemilihan kepala desa termasuk kedalam 

partisipasi yang mana masyarakat memiliki antusias untuk datang ke TPS 

guna melaksanakan hak dan kewajiban mereka. Melalui hasil wawancara 

Keaktifan warga dalam menentukan kepala desa dipengaruhi oleh 

pandangan mereka terhadap kemampuan kepala desa dalam menjalankan 

tugasnya dan tanggung jawabnya selama memerintah. Kepercayaan 

masyarakat Batunoni muncul karena melihat kinerja kepala desa yang 

terbukti efektif, trasparan, dan akuntabel dalam menjalankan pemerintahan 

desa.  

Menyangkut tentang kebijakan dan kinerja kepala desa yang mana apa yang 

dia ucapkan dulu terlaksanakan dalam beberapa tahun ini. Salah satu contoh 
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dulu jalan di desa ini berlumpur dan seperti sungai kering dan sekarang 

sangat bagus dan jika ada yang berlobang akan diperbaiki.  Kepala desa juga 

tidak perna melakukan politik uang guna mendapatkan suara dari 

masyarakat setempat.  Pada saat pemilu 2019 kepala desa tidak 

mencalonkan sendiri melainkan dorongan dari masyarakat karena 

dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa 

cukup besar untuk memimpin kembali desa Batunoni. Seperti yang 

diungkapkan oleh narasumber bapak Sari bahwa: 

“Saya memilih beliau karena dari dulu selama menjabat beliau lebih 

mengutamakan kepentingan masyarakat batunoni. Beliau juga tidak 

tanggung-tanggung untuk memajukan desa ini. beliau sangat dihormati 

oleh masyarakat, beliau membangun kepercayaan masyarakat dengan 

membuktikkan janji-ianji yang dulu beliau janjikan. Kepala desa yaitu 

bapak saharuddin pada saat itu tidak mencalonkan sendiri namun 

dorongan dan dukungan dari masyarakat batunoni untuk kembali 

menjabat sebagai kepala desa. Karena melihat kinerja kepala desa selama 

menjabat cukup berhasil membangun desa ini. Banyak pengorbanan yang 

dilakukan oleh kepala desa untuk kesejateraan masyarakat desa batunoni 

sehingga masyarakat belum rela melepaskan beliau.”56 

 

Pernyataan di atas disimpulkan bahwa masyarakat lebih percaya pada 

aktor-aktor politik yang mampu menyejahterakan masyarakat. Dari 

pernyataan ini dapat dilihat bahwa mansyarakat lebih cenderung melihat 

hasil kerja nyata yang dilakukan oleh kepala desa yang sedang berkuasa. 

Masyarakat Batunoni cenderung lebih aktif dan terlibat dalam proses politik 

karena masyarakat melihat hasil konkret dari tindakan seorang pemimpin 

politik. Mereka lebih terbuka terhadap partisipasi dalam pemilihan umum, 

 
56 Sari, Masyarakat, Wawancara, 23 Agustus 2023 
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pemantauan pemerintah, atau berbagai bentuk aksi politik karena merasa 

bahwa tindakan mereka dapat mempengaruhi perubahan nyata dalam 

kehidupan mereka.  

b. Pola orientasi afektif yaitu terkait dengan perasaan masyarakat terhadap 

objek sikap dan menyangkut masalah emosi. Keterlibatan masyarakat 

Batunoni dalam pemilihan kepala desa juga tergantung pada pandangan 

individu terhadap kerangka politik, meliputi keterlibatan aktor politik dan 

institusi partai politik. Perasaan-perasaan seperti diperhatikan, diuntungkan, 

merasa adil, sejahtera dan sebagiannya. Hal inipun dirasakan oleh 

masyarakat desa Batunoni yang mana masyarakat sangat diuntukkan dengan 

terpilihnya kepala desa Batunoni.  

Masyarakat Batunoni merasa sangat diuntungkan oleh kepala desa 

Batunoni. Kepala desa yang berhasil membangun membangun infrastruktur, 

memberikan pelayanan publik yang efisien, dan juga mendukung program-

program kesejahteraan masyarakat dan hal itu telah menciptakan perasaan 

positif di kalangan masyarakat Batunoni. Dengan kebijakan yang proaktif 

dan transparan, kepala desa mampu memberikan manfaat nyata kepada 

masyarakat termasuk dalam hal seperti pendidikan, kesehatan dan juga 

pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perasaan diuntungkan oleh kepala desa 

mencerminkan kerja keras dan komitmen untuk mewujudkan perubahan 

positif dalam kehidupan desa, dan hal itu tentu dapat menjadi landasan kuat 

bagi hubungan yang harmonis antara pemimpin dan masyarakat. Seperti 

yang dikatakan oleh narasumber bahwa: 
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“Saya memilih kepala desa karena berdasarkan pengalaman saya beliau 

mengratikan pajak bagi masyarakat batunoni, berhasil membangun 

infrastruktur, selama sepuluh tahun menjabat, ekonomi masyarakat kian 

meningkat. selain itu, beliau yang memiliki relasi cukup kuat terhadap 

pemerintah daerah membuat desa ini tidak pernah terlewatkan 

mendapatkan bantu dari pemerintah.”57 

 

Keterlibatan masyarakat Batunoni dalam kegiatan politik seperti pemilihan 

kepala desa cukup aktif. Hal ini ditandai dengan keantusiasan masyarakat 

dalam memilih, yang mana mereka yang antusias untuk datang ke TPS guna 

melakukan hak dan kewajiban mereka. Keantusiasan masyarakat batunoni 

dalam memilih pemimpin didasarkan pada sikap kepercayaan, perasaan 

diuntungkan dan kesadarannya terhadap aktor politik.  

B. Kekuatan Kelompok Muhammadiyah Terhadap Budaya Politik di Desa 

Batunoni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

Dalam buku yang berjudul “kekuatan-kekuatan politik” oleh Dr. Haniah 

Hanafie dan Ana Sabbana Azmy mendeskripsikan bahwa kekuatan politik 

merupakan suatu bentuk kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh individu 

maupun kelompok yang berupaya mempengaruhi proses pengambilan keputusan 

politik yang berkaitan dengan masyarakat umum. Individu maupun kelompok 

tersebut menggunakan sumber daya kekuasaan dan akses yang dimiliki dengan 

tujuan untuk memastikan keputusan pemerintah sehingga hal tersebut memberikan 

keuntunggan bagi mereka.58 

 
57 Said, Masyarakat, Wawancara, 25 Agustus 2023 
58 Haniah Hanafie Dan Ana Sabhana Azmy, Kekuatan-Kekuatan Politik, (Depok: 

Rajawali Pers, 2018), h. 13 
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Menurut Miriam Budiadrjo, kekuatan politik sendiri dapat diartikan 

berdasarkan pada pengertian individu maupun pengertian kelembagaan. Secara 

individu merupakan aktor atau pelaku politik serta individu yang terlibat dalam 

aktivitas politik dengan tujuan memengaruhi proses pengambilan keputusan politik. 

Sedangkan, dalam dimensi kelembagaan, daya politik mengalir melalui lembaga-

lembaga atau struktur organisasi, atau dalam bentuk lain yang terstruktur, dengan 

maksud mempengaruhi proses penetapan kebijakan dalam sistem politik.59 

Kekuatan politik merujuk pada penerapan kekuatan, baik dalam bentuk 

kemampuan individu maupun kelompok yang bertujuan untuk memaksa atau 

mendorong pihak lain agar memenuhi keinginan politik mereka. tujuan utama dari 

penerapan kekuatan politik ini adalah untuk mencapai kepentingan politik seperti 

pengambilan keputusan, pengaruh terhadap negara, pembagian kekuasaan serta 

penguasaan kebijakan. Dalam struktur masyarakat, terdapat beberapa kelompok 

yang mempunyai kemampuan tertinggi dalam melakukan negosiasi, yaitu mereka 

yang dapat memaksimalkan sumber daya kekuasaan mereka dengan memilih 

saluran yang efektif untuk menyampaikan perspektif mereka. Adapun bentuk-

bentuk kekuatan politik indonesia saat ini meliputi partai politik, kelompok 

kepentigan, pemuda birokrasi, militer, golongan intelektual, agama, organisasi 

buruh, dan sebagainya. Kelompok-kelompok itulah yang memiliki kekuatan 

kolektif dalam konteks kehidupan indonesia saat ini.   

 
59  P. Anthonius Sitepu, Transformasi Kekuatan-Kekuatan Politik Suatu Studi Teori 

Kelompok Dalam Konfigurasi Politik Sistem Politik Indonesia, Jurnal Pemberdayaan Komunitas, 

Vol.3 No. 3, 2004, h.164 
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Membahas tentang kelompok Muhammadiyah, yang memiliki kekuatan 

yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan politik di 

indonesia. Dengan basis anggota yang luas dan jaringan organisasi yang kuat di 

seluruh negeri, Muhammadiyah memiliki potensi besar untuk mempengaruhi opini 

publik, membentuk kebijakan, dan memobilisasi massa untuk tujuan tertentu, selain 

itu, Muhammadiyah juga memiliki peran penting dalam bidang pendidikan, 

kesehatan, dan kesejahteraan sosial, dengan mendirikan sekolah, rumah sakit, dan 

berbagai lembaga amal yang berkontribusi secara positif terhadap masyarakat. 

Keberadaan sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia memberikan 

Muhammadiyah platfrom yang kuat untuk mempromosikan nilai-nilai Islam yang 

moderat dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kekuatan 

kelompok Muhammadiyah bukan hanya terbatas pada aspek agama melainkan juga 

meluas ke dalam ranah sosial, budaya, dan politik.  

Partisipasi Muhammadiyah dalam dinamika politik telah menjadi topik 

yang penting. Sebagai salah satu organisasi islam, Muhammadiyah memiliki 

dampak yang signifikan pada berbagai aspek politik, termasuk pemilihan umum, 

kebijakan publik, dan isu-isu sosial. Dengan aktifnya anggota dalam politik dan 

advokasi, Muhammadiyah dapat berperan aktif dalam membentuk kebijakan yang 

progresif, memberdayakan masyarakat untuk mencapai kemajuan bersama, dan 

dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam politik dengan mempromosikan 

nilai-nilai islam yang moderat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs Anwar 

Sadad bahwa: 
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“Muhammadiyah mendorong anggotanya untuk terlibat dalam politik 

secara sehat dan berintegritas. Muhammadiyah menganggap 

keterlibatan dalam politik ialah bagian dari tanggung jawab sosial dan 

pembangunan di wilayah ini. Anggota muhammadiyah yang ingin 

terlibat dalam politik diberikan pemahaman yang kuat tentang nilai-

nilai Islam yang menjadi landasan bagi partisipasi politik yang 

bertanggung jawab. Alasan mendorong anggota muhammadiyah untuk 

ikut terlibat dalam politik karena kami memiliki tujuan menciptakan 

pemimpin yang berintegrasi Dan berkualitas, muhammadiyah ingin 

melihat adanya perubahan positif yang terjadi dalam pemetintah-

pemerintahan yang dihasilkan oleh keterlibatan anggota dalam politik. 

Saya sering menyampaikan kepada anggota muhammadiyah yang 

tertarik terlibat dalam politik untuk selalu mengutamakan nilai-nilai 

keislaman setiap langkahnya.60 

Dengan demikian, keterlibatan anggota Muhammadiyah Cabang Anggeraja 

dalam berpolitik, tidak ada arahan dari pengurus inti Muhammadiyah cabang 

anggeraja. Organisasi ini memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk 

memilih apakah mereka ingin terlibat dalam politik atau tidak.  

Berdasarkan argumentasi atau konsep dasar mengenai tentang kekuatan 

politik, menemukan beberapa kategorisasi kekuatan Muhammadiyah terhadap 

aktivitas partisipasi politik di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang: 

1. Masyarakat yang mayoritas Muhammadiyah  

Masyarakat yang mayoritas Muhammadiyah tentu saja memiliki peran yang 

cukup signifikan sebagai kekuatan politik bagi kader-kader Muhammadiyah 

menciptakan sebuah dinamika yang memperkuat posisi dan pengaruh mereka di 

ranah politik. dengan jumlah yang dominan, masyarakat Muhammadiyah memiliki 

potensi besar untuk memberikan dukungan dan memperkuat kader-kader mereka 

diberbagai tingkat politik, baik itu ditingkat lokal maupun nasional. Kehadiran 

 
60 Anwar Sadad, PC Muhammadiyah Anggeraja, Wawancara, 3 Maret 2024 
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masyarakat Muhammadiyah membawa dampak politik yang signifikan bagi kader-

kader Muhammadiyah, karena mereka dapat mengandalkan dukungan dan 

legitimasi dari basis massa yang luas.  

Situasi ini memberikan pijakan yang kokoh bagi kader-kader 

Muhammadiyah untuk mengadokasi angenda-angenda politik yang sejalan dengan 

nilai-nilai dan visi organisasi mereka. selain itu, mayoritas Muhammadiyah juga 

memberikan kesempatan bagi kader-kader tersebut untuk memperluas jejaring 

politik mereka, menjadikan mereka sebagai pemain yang relevan dan berpengaruh 

dalam berpolitik. Oleh karena itu, masyarakat Muhammadiyah tidak hanya menjadi 

kekuatan politik bagi kader-kader muhammadiyah, tetapi juga menjadi pondasi 

yang kuat dalam membangun peran politik yang berkelanjutan dan bermakna bagi 

organisasi tersebut. 

Di kabupaten enrekang kecamatan anggeraja yang terdiri dari 15 desa 

dengan jumlah penduduk sekitar 28.468 dari tahun 2019-2020.  

               Desa/Kelurahan                  Jumlah Penduduk  

                        Tindalun  1.022 

 Bamba puang  2.482 

Tanete  3.278 

Lakawan  3.693 

Siambo  1.273 

Singki  1.673 

Mataran  2.898 

Pekalobean  2.340 
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Bubun lamba  1.507 

Salu dewata 1.170 

Mampu  1.649 

Batunoni  2.239 

Saruran  1.051 

Tampo  1416 

Mandatte  777 

 

Dari 15 desa tersebut warganya sudah mayoritas Muhammadiyah dan juga 

kepala desa yang Muhammadiyah. Dengan demikian, suara pilih masyarakat 

memang berasal dari masyarakat muhammadiyah. Seperti yang dikatakan oleh 

narasumber pengurus muhammadiyah cabang anggeraja bahwa: 

“Di anggeraja yang terdiri dari 15 desa sendiri masyarakatnya sudah 

mayoritas muhammadiyah, baik itu kepala desa ataupun wargannya. 

Dengan kondisi ini tentu saja berpotensi besar memberikan suara mereka 

pada anggota atau kelompok muhammadiyah yang ikut dalam pencalonan. 

Mereka juga sering melakukan sosialisasi dan memberikikan edukasi 

tentang bagaimana memilih pemimpin yang baik.”61 

Berdasarkan pernyataan tersebut, Mayoritas warga Muhammadiyah 

memiliki potensi besar untuk memberikan hak suara kepada anggota 

Muhammadiyah dalam pemilihan kepala desa, karena adanya solidaritas dan 

identitas yang kuat di antara anggota komunitas, serta kecenderungan untuk 

mendukung kandidat yang dianggap mewakili nilai-nilai dan kepentingan 

organisasi. 

 
61 Anwar sadad, PC Muhammadiyah Anggeraja, Wawancara, 3 Maret 2024 
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2. Kepemimpinan Muhammadiyah  

Kepemimpinan sendiri ini merupakan suatu kemampuan atau keterampilan 

untuk memimpin, memandu, atau mengatur kelompok atau organisasi guna 

mencapai tujuan. Kepemimpinan yang efektif melibatkan kombinasi sifat-sifat 

seperti keadilan, integritas, dan empati. Secara keseluruhan, kepemimpinan bukan 

hanya tentang bagaimana mengelolah tugas dan tanggung jawab, akan tetapi juga 

tentang bagaimana membangun hubungan yang kuat, menciptakan visi bersama, 

dan mendorong pertumbuhan positif dalam organisasi atau komunitas. Dalam 

konsep muhammadiyah mengenai kriterial pemilihan pemimpin terkandung dalam 

Q.S An-Nisa/ 4:58 yang berbunyi:  

 

مُوْا بِ 
ُ
ك حْ

َ
نْ ت

َ
مْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ ا

َ
هْلِهَاۙ وَاِذَا حَك

َ
ٰٓى ا مٰنٰتِ اِل

َ
ا

ْ
وا ال نْ تُؤَدُّ

َ
مْ ا

ُ
مُركُ

ْ
َ يَأ عَدْلِۗ   اِنَّ اللّٰه

ْ
ال

انَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا 
َ
َ ك مْ بِهٖۗ  اِنَّ اللّٰه

ُ
َ نِعِمَّا يَعِظُك  اِنَّ اللّٰه

Terjemahanya: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. 

Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”62 

 

Muhammadiyah yang melahirkan individu-individu yang memiliki 

integritas tinggi dan kepribadian yang kuat. Dalam Muhammadiyah tentu 

mengajarkan tentang nilai-nilai kejujuran, keadilan, etika, dan moralitas bagi kader-

kader Muhammadiyah sehingga menghasilkan orang-orang yang berkualitas. 

 
62 Quran Kemenag dan Terjemah 2019 
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Individu- individu yang memiliki integritas tinggi dianggap memiliki ketulusan, 

kejujuran, dan konsistensi terhadap tindakan dan perkataannya. Sehingga 

masyarakat percaya bahwa pemimpin-pemimpin yang berasal dari orang-orang 

Muhammadiyah sudah tepat untuk menjadi pemimpin. Seperti yang dikatakan oleh 

narasumber bapak abdul hakim bahwa: 

“Kan Dalam muhammadyah yang mengajarkan tentang nilai-nilai islam 

yang pasti melahirkan orang-orang yang jujur dan bertanggungjawab. 

Seperti halnya selama memimpin desa ini beliau sering kali melaporkan hal 

mengenai tentang pengolahan keuangan dan penggunaan anggaran desa 

untuk kebutuhan pembagunan desa saat ini dan beliau juga adalah sosok 

yang baik dan membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat 

desa batunoni serta beliau juga mudah bergaul sehinnga disenangi oleh 

masyarakat dan juga secara langsung juga mereka berpartisipasi langsung 

dalam partai politik.”63 

 

 Berdasarkan argumen di atas maka sudah jelas bahwa kualitas kader 

Muhammadiyah memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik. Beliau telah 

membuktikkan dirinya sebagai pemimpin yang mampu memimpin dengan 

integritas, komitmen, dan keterampilan yang unggul. Sistem kepemimpinan 

kolegial muhammadiyah merupakan model kepemimpinan yang efektif dan 

produktif. Pemimpin yang selalu mengingatkan untuk kebaikan, baik untuk 

muhammadiyah dan lebih penting lagi untuk umat dan bangsa.  

Kekuatan kader Muhammadiyah termanifestasi melalui peran mereka 

dalam interaksi dengan partai politik. Partai politik berperan sebagai medium untuk 

memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat tentang sistem politik dan peristiwa 

politik yang tengah berlangsung.  Bagi Neuman, partai politik merupakan jembatan 

 
63 Abd. Hakim, Perangkat desa, Wawancara, 18 Agustus 2023 
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penting yang menghubungkan kekuatan serta ideologi sosial dengan lembaga 

pemerintah yang sah.64 Muhammadiyah dan partai politik, sebagai institusi 

keagamaan dan politik, memainkan peran yang krusial dalam menghubungkan 

keinginan masyarakat dengan proses politik, di mana aspirasi tersebut diungkapkan 

oleh warga negara dan kemudian diterjemahkan menjadi keputusan politik melalui 

mekanisme yang ada.  

3. Sumber finansial  

Selain dari kuat akan dukungan dari masyarakat Muhammadiyah dan 

kepemimpinan kader muhammadiyah, kekuatan kader Muhammadiyah dalam 

mempengaruhi plihan politik masyarakat di desa Batunoni juga dapat dilihat dari 

segi finansial. Dengan kekayaaan tersebut dimanfaatkan oleh beliau guna 

memperoleh kekuatan dalam berpolitik. Seseorang dapat menggunakan 

kekayaannya untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Faktor kekayaan dapat 

mendukung seseorang dalam upaya untuk mendapatkan sebuah kekuasaan atau 

mempertahankan kekuasaan yang dimiliki.  

Dalam dunia politik, kekuatan finansial memainkan peran yang signifikan 

dalam mempengaruhi dan mendukung berbagai kepentingan politik. para aktor, 

baik individu maupun kelompok yang memiliki akses ke sumber daya finansial 

yang besar, sering kali memiliki kemampuan untuk membiayai kampanye, iklan, 

atau kegiatan politik lainnya yang penting untuk membangun dukungan, 

meningkatkan visibilitas, dan memperluas pengaruh mereka. kekuatan finansial 

 
64 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2019), h. 404.  
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memungkinkan para aktor politik untuk membayar biaya kampanye. Selain itu, 

akses tersebut juga dapat memberikan keunggulan dalam mendapatkan dukungan 

dari berbagai kalangan masyarakat. Seperti hasil wawancara dengan narasumber 

bahwa: 

“Atas terpilih kader-kader muhammadiyah untuk menjadi pilihan 

masyarakat di desa batunoni tidak lepas dari faktor kekayaan atau ekonomi 

mereka, dan juga berdasarkan apa yang kami rasakan sebagai masyarakat 

desa yang mana kader-kader yang kami pilih sering memberikan bantuan 

dana untuk membangun prasarana dan sarana di desa ini itupun yang saya 

tahu ada yang menggunakan uang pribadinya.”65 

 

Dari pernyataan diatas dapat di lihat bahwa selain dari kuat akan dukungan 

dari masyarakat Muhammadiyah, kekuatan kader-kader Muhammadiyah juga dapat 

dilhat dari segi kekayaan atau finansial dari kader-kader Muhammadiyah, dengan 

kekayaan itu pemimpin dapat memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Walaupun 

kekuatan finansial tersebut tidak selalu menjadi faktor utama, namun keberadaan 

mereka dalam mempromosikan nilai-nilai keislaman moderat dan keadilan sosial 

dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku politik masyarakat secara 

keseluruhan. 

 
65 Saharuddin, Kepala Desa Batunoni, Wawancara, 22 Agustus 2023 
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BAN V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Dari hasil pembahasan dari bab-bab tersebut dapat diambil kesimpulan 

dari penelitian ini yang berjudul kekuatan Muhammadiyah terhadap budaya politik 

di desa Batunoni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, yaitu 

1. Budaya politik muhammadiyah dari segi struktural dalam pemilihan 

kepala desa yaitu membangun perspektif budaya politik struktural yang 

mencerminkan nilai-nilai Islam, partisipasi aktif, dan keterlibatan 

masyarakat yang inklusif. Perspektif ini menekankan pentingnya proses 

politik yang terbuka, transparan, dan adil, dengan tujuan untuk mencapai 

pemimpin yang berkualitas dan bertanggung jawab. Muhammadiyah 

Cabang Anggeraja mendorong partisipasi anggotanya dalam seluruh 

tahapan pemilihan, mulai dari pencalonan hingga pemungutan suara, 

dengan memberikan pendidikan politik dan menggalang dukungan untuk 

calon yang dianggap mewakili nilai-nilai organisasi. Selain itu, 

Muhammadiyah juga memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas 

dalam proses politik, dengan menekankan pentingnya pelaporan dan 

evaluasi yang terbuka terhadap kinerja pemimpin yang terpilih. Dengan 

demikian, perspektif budaya politik struktural Muhammadiyah dalam 

pemilihan kepala desa mencerminkan komitmen mereka terhadap 

demokrasi yang berkeadilan, partisipasi masyarakat yang aktif, dan
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pengelolaan yang transparan dalam pengambilan keputusan politik di 

tingkat lokal. 

2. Kekuatan politik yang dimiliki oleh kelompok-kelompok Muhammadiyah 

terhadap aktifitas partisipasi politik salah satunya mengenai tentang 

budaya politik dalam pilihan politik masyarakat. Selain itu kelompok 

Muhammadiyah juga melakukan sosialisasi yang mana memberikan 

pemahaman masyarakat tentang memilih pemimpin yang baik. Adapun 

kekuatan politik yang dimiliki oleh kelompok Muhammadiya yaitu: 1) 

Kekuatan jaringan emosional yaitu dengan keadaan masyarakat yang 

mayorintas Muhammadiyah tentu saja berpotensi memberikan suara 

penuh mereka kepada kader-kader Muhammadiyah, 2) Sumber finansial 

yaitu memanfaatkan kekayaan guna memperoleh kekuasaan dan 

mempertahankan kekuasaannya, 3) Kekuatan kepemimpinan 

Muhammadiyah yaitu dengan kualitas yang dimiliki oleh kader 

Muhammadiyah dalam memimpin seperti jujur, adil, mudah bergaul, dan 

bertanggung jawab. Dengan kekuatan tersebut  kader-kader 

muhammadiyah cukup kuat untuk mempengaruhi pilihan politik 

masyarakan Batunoni kecamatan Anggeraja kabupaten Enrekang dalam 

memilih aktor politik atau memilih pemimpin.  

B. IMPLIKASI 

Membahas mengenai kekuatan Muhammadiyah terhadap aktivitas 

partisipasi politik di desa Batunoni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang 

telah memberikan pengetahun baru dan pemahaman bahwa kekuatan 
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Muhammadiyah cukup berpengaruh terhadap budaya politik masyarakat batunoni 

kecamatan anggeraja Kabupaten Enrekang. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka: 

1. Penelitian ini dapat dijadikan konstribusi ilmiah terkait perkembangan 

ilmu politik dan dapat dijadikan acuan terhadap kelompok 

Muhammadiyah yang memiliki pengaruh besar terhadap budaya politik di 

Desa Batunoni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.  

2. Riset ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat ataupun pihak 

yang membaca skripsi ini, bahwa pentingnya berpartisipasi dalam kegiatan 

pemilu, memiliki pemahaman pada sistem politik serta memilih pemimpin 

yang baik guna mewujudkan kehidupan yang sejahtera. 
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