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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

1. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Alif tidak ا

dilambangkan 

tidak 

dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa s  es (dengan titik ث

di atas) 

 Jim J Je ج

 Ha H  ha (dengan ح

titik di bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z  zet (dengan ذ

titik di atas) 
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 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad S  es (dengan titik ص

di bawah) 

 Dhad D  de (dengan ض

titik di bawah) 

 Tha T  te (dengan titik ط

di bawah) 

 Dza Z  zet (dengan ظ

titik di bawah) 

 ain ‘ apostrof‘ ع

terbaik 

 Gain G Eg غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 kaf  K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م
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 nun  N En ن

 Wawu W We و

 ha  H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof أ

 ya’ Y Ye ي

 

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

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

('). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Haruf Latin Nama 

 FATḤAH A A ــَ ـ

 KASRAH I I ــِ ـ

         ــُ ـ

D AMMAH 

U U 
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat 
dan huruf 

Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 

 Fathah dan ا/ي ,          
alif atau ya 

A a dan 
garis di atas 

 kasrah dan ي           

ya 

I i dan 

garis di atas 

 Dammah و           
dan wau 

U u dan 
garis di atas 

    

 

4. Ta’Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutahada dua, yaitu: tamarbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harakat sukun 

transliterasinya adalah [n]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ( ي), 

maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma’arifah)لآ

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
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maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan translitersi 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. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, 

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari 

Alquran), sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh.   

9. Lafz al-Jalalah (الله ) 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah.  

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

Jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
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10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf Capital, 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).  
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ABSTRAK 

Nama : Alya Warda 

Nim : 50500120013 

Judul : Peran Media Sosial Dalam Membentuk Opini Publik pada 

Pemilihan Presiden 2024 (Studi Kasus di Kelurahan Samata Gowa) 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media sosial 

terhadap persepsi pasyarakat serta untuk mengetahui respon masyarakat di 
Kelurahan Samata terhadap media sosial sebagai pembentuk opini publik 
pemilihan presiden 2024. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan 
metode pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
berupa wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Adapun informan 
dalam penelitian ini yaitu guru SD Negeri Samata, mahasiswa, warga 
Kelurahan Samata, serta informan ahli pengamat politik.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh media sosial 
terhadap persepsi masyarakat di Kelurahan Samata terhadap calon presiden 
pada pemilihan presiden 2024 menunjukkan dua pandangan yang berbeda 
berdasarkan hasil wawancara penulis dengan empat masyarakat Kelurahan 
Samata. Pertama, masyarakat yang berprofesi sebagai wirausaha, dosen, dan 
mahasiswa setuju bahwa media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap 
pandangan politik mereka. Kedua, informan yang berprofesi sebagai guru 
merasa bahwa media sosial kurang mempengaruhi pandangan politiknya. 
Kedua pandangan ini menunjukkan bahwa pengaruh media sosial terhadap 
pandangan politik sangat bergantung pada konteks individu, serta tingkat 
kesadaran politik masing-masing. Dan respon masyarakat Kelurahan Samata 
terhadap media sosial sebagai pembentuk opini publik pada pemilihan 
presiden 2024 menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran yang sangat 
besar dalam membentuk opini publik.  

Implikasi penelitian ini yaitu peran media sosial memberikan manfaat 
bagi masyarakat karena dengan hadirnya sosial media masyrakat dengan 
cepat dapat mencari informasi mengenai politik serta mencari informasi 
terbaru yang belum diketahui sebelumnya. Bagi masyarakat harus lebih bijak 
dalam menggunakan media sosial, mengingat banyaknya hoaks yang dapat 
menyesatkan dan memecah belah serta verifikasi informasi sebelum 
membagikannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Pemilihan presiden 2024 di Indonesia menjadi momen krusial dalam 

kehidupan politik negara ini. Di era digital, media sosial menjadi alat utama 

bagi masyarakat untuk mengakses informasi, berinteraksi, dan menyampaikan 

pendapat mereka. Platform seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan X 

(sebelumnya dikenal sebagai Twitter) memberikan kontribusi yang sangat 

signifikan dalam proses ini. 

Ada beberapa jenis media sosial yang umum di gunakan yaitu media 

sosial berbasis jejaring sosial seperti facebook platform untuk berbagi foto, 

status, video dan interaksi dengan teman atau komunitas. Media sosial 

berbasis berbagi foto dan video seperti Instagram yang fokus pada berbagai 

foto dan video pendek, dengan fitur stories dan reels, serta tik tok yang berbagi 

video pendek yang sering kali berisi konten kreatif atau hiburan, serta edukasi 

yang berdurasi tiga menit. Media sosial yang berbasis microblogging seperti 

twitter (X) yang digunakan untuk berbagi pesan singkat hingga 280 karakter, 

sering digunakan untuk diskusi cepat dan berita terbaru, 

Media sosial menyediakan wadah bagi pengguna untuk berbagi 

informasi, pandangan, dan opini tentang calon presiden serta isu-isu politik 

lainnya. Masing-masing platform memiliki karakteristik unik yang 

memengaruhi cara informasi disebarluaskan dan diterima oleh masyarakat. 

Sebagai contoh, Facebook memungkinkan pengguna berbagi artikel dan 

terlibat dalam diskusi panjang dalam grup, sementara TikTok berfokus pada 

konten video pendek yang menarik perhatian. Instagram menggabungkan 
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elemen visual dengan teks singkat melalui foto dan cerita, sedangkan X dikenal 

dengan cuitan singkat dan cepat yang sering kali menjadi viral. 

Data tahun 2023 menunjukkan penggunaan media sosial di Indonesia 

meningkat pesat. 167 juta orang menggunakan media sosial, dengan 153 juta 

di antaranya di atas usia 18 tahun, merupakan 79,5% populasi Indonesia. 

Media sosial semakin berpengaruh pada pemilu 2024 karena informasi politik 

menyebar dengan berbagai platform Facebook, Twitter, Instagram, dan 

TikTok.1 

Media sosial karakteristik unik membedakannya dari media tradisional. 

Kecepatan penyebaran informasi, kemampuan untuk menjangkau audiens 

yang luas, serta interaktivitas yang tinggi membuat media sosial menjadi alat 

yang efektif dalam membentuk opini publik. Studi-studi sebelumnya 

menunjukkan media sosial mempengaruhi persepsi dan sikap politik 

masyarakat. Misalnya, informasi viral di media sosial membentuk opini publik 

tentang seorang kandidat atau isu politik tertentu dalam waktu singkat. Selain 

itu, algoritma media sosial yang dirancang untuk memprioritaskan konten 

yang paling relevan dan menarik bagi pengguna dapat memperkuat bias 

konfirmasi, di mana pengguna cenderung terpapar informasi sesuai 

pandangan sebelumnya. Hal ini dapat mempengaruhi proses pengambilan 

keputusan pemilih dan memperkuat polarisasi politik. 

Pemilihan presiden menentukan pemimpin negara lima tahun ke 

depan. Partisipasi politik masyarakat pemilihan ini sangat penting karena 

menentukan bagaimana pemerintahan negara akan diletakkan dalam 

kekuasaan presiden yang dipilih. 

 

1 Mufliha Fi l Islami, “Opini: Pengaruh Media Sosial Terhadap Pemilu 2024,” 2023, 
https://kpi.iainpare.ac.id/2023/12/, diakses pada 30 Maret 2023.  
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Pemilihan presiden 2024 di Indonesia diharapkan menjadi salah satu 

momen politik paling signifikan dalam sejarah demokrasi negara ini. Dalam 

konteks, media sosial memainkan penting membentuk opini publik. Kandidat 

dan partai politik menggunakan platform ini untuk kampanye, menyampaikan 

visi dan misi, serta berkomunikasi langsung dengan pemilih. Selain itu, 

masyarakat juga menggunakan media sosial untuk mendiskusikan calon, 

membagikan pendapat, dan menyebarkan informasi atau disinformasi terkait 

pemilihan.  

Namun tantangan dan pertanyaan terkait dengan peran media sosial 

dalam kampanye pemilihan presiden tetap ada. Penyebaran informasi yang 

tidak akurat atau hoaks adalah masalah utama. Dalam era teknologi saat ini, 

hoaks dapat menyebar dengan cepat dan luas melalui media sosial, sering kali 

tanpa proses verifikasi yang memadai. Bahkan sebelum informasi tersebut 

dapat divalidasi, hal ini dapat berdampak besar pada persepsi pemilih. Hoaks 

politik sering kali digunakan untuk memanipulasi emosi pemilih, memecah 

belah masyarakat, atau merusak reputasi kandidat tertentu, yang pada 

akhirnya dapat mengganggu integritas proses pemilu. 

Selain itu, media sosial menghasilkan gelembung informasi atau "filter 

bubble". Fenomena ini terjadi ketika algoritma media sosial menyaring 

preferensi dan riwayat penelusuran pengguna untuk menampilkan konten. 

Oleh karena itu, pemilih cenderung terpapar informasi dan perspektif sejalan 

keyakinan atau perspektif. membatasi kemampuan mereka untuk mengakses 

perspektif yang berbeda atau berlawanan, yang mempersempit wawasan 

mereka dan mengurangi kemampuan mereka untuk menilai situasi secara 

objektif. "Filter bubble" juga dapat meningkatkan polarisasi politik, di mana 

kelompok pemilih semakin terpisah dan sulit untuk mencapai kesepakatan. 
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Fenomena ini menekankan pentingnya memahami bagaimana media sosial 

mempengaruhi opini publik dalam konteks pemilihan presiden, khususnya di 

wilayah seperti Kelurahan Samata, Gowa, yang menjadi fokus studi kasus ini. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca terkait dengan 

penelitian ini, peneliti perlu menetapkan fokus penelitiannya. Fokus penelitian 

ini yaitu bagaimana media sosial mempengaruhi opini publik terkait dengan 

pemilihan presiden 2024 serta menggali informasi mengenai respon 

masyarakat di Kelurahan Samata.  

2. Deskripsi Fokus  

a. Media sosial: platform digital memungkinkan orang berinteraksi, berbagi 

konten, dan terhubung orang lain melalui internet. penelitian ini 

menggunakan media sosial seperti facebook, instagram, tik tok, dan twitter. 

b. Opini publik: suatu upaya untuk memahami dan menganalisis pandangan, 

sikap, dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat terkait suatu isu atau 

topik tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan 

menggambarkan dinamika pemikiran masyarakat, memberikan 

pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi opini mereka, serta 

mengevaluasi pengaruh media sosial terhadap pembentukan opini publik. 

c. Pemilihan presiden: pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945, pemilihan presiden adalah acara politik di mana 

rakyat memilih pemimpin negara untuk lima tahun ke depan.  penelitian 

meneliti pilpers 2024. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, peneliti 

merumuskan masalah : 

1. Bagaimana media sosial mempengaruhi persepsi masyarakat di Kelurahan 

Samata terhadap calon presiden pada pemilihan presiden 2024? 

2. Bagaimana respon masyarakat di Kelurahan Samata terhadap media sosial 

sebagai pembentuk opini publik dalam pemilihan presiden 2024? 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan kajian pustaka, empat hasil penelitian sebelumnya 

berkaitan orientasi penelitian, yang diuraikan : 

1. Penelitian yang dilakukan Sudiono, dalam skripsi (2022), Program Studi 

Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau 

berjudul “Pemanfaatan Media Sosial Instagram di Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Provinsi Riau” jenis penelitian menggunakan metode kualitatif. 

tujuan penelitian mengetahui bagaimana pemanfaatan media sosial 

Instagram komisi pemilihan umum (KPU) provinsi Riau.2 

2. Penelitian yang dilakukan Diva Nania, dalam skripsi (2023), Program Studi 

Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam 

Negeri Ar-Raniry yang berjudul “Peran Media Sosial Dalam Mewujudkan 

Pendidikan Politik Untuk Generasi Z (Studi Kasus Kota Banda Aceh)” jenis 

penelitian menggunakan metode kualitatif. tujuan penelitian mengetahui 

dan mendesktripsi peran media sosial memberikan pendidikan politik 

 

2 Sudiono, “Pemanfaatan Media Sosial Instagram Di Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Provinsi Riau,” Skripsi (Riau: Fak. Ilmu Komunikasi UIN Riau, 2022) 
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generasi Z dan mengetahui serta mendeskripsikan tanggapan generasi Z 

jika media sosial digunakan pendidikan politik.3 

3. Penelitian yang dilakukan Mohammad Imam Kurniawan, dalam skripsi 

(2020), Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Proses 

Simultan Dalam Pembentukan Opini Melalui Media Sosial (Studi Kasus 

Buzzer Dalam Kontestasi Pemilihan Presiden 2019)” jenis penelitian 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. tujuan penelitian 

menjelaskan bagaimana proses-proses dilakukan kelompok buzzer 

membentuk opini masyarakat melalui media sosial mengetahui makna-

makna terkandung konten di unggah kelompok buzzer di media sosial.4 

4. Penelitian dilakukan Misra Savitri, dalam skripsi (2017), Program Studi 

Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “Pandangan Masyarakat 

Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Terhadap Legalitas Dinasti 

Politik pada Pemilukada Gowa Tahun 2015” Penelitian penggunaan 

pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian bertujuan mengetahui 

pandangan masyarakat Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu tentang 

legalitas dinasti politik Pemilukada Gowa 2015 dan bagaimana KPU 

menanggapi legalitas dinasti politik di kabupaten Gowa..5 

 

3 Diva Nadia, “Peran Media Sosial Dalam Mewujudkan Pendidikan Politik Untuk 
Genrasi Z (Studi Kasus Kota Banda Aceh),” Skripsi (Banda Aceh: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu 
Pemerintahan UIN Ar-Raniry, 2023). 

4 Mohamad Imam Kurniawan, "Proses Simultan Dalam Pembentukan Opini Melalui 
Media Sosial (Studi Kasus Buzzer Dalam Kontestasi Pemilihan Presiden 2019)", Skripsi 
(Jakarta: Fak. Ilmu Sosial Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, 2020),  

5 Misra Savitri, “Pandangan Masyarakat Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu 
Terhadap Legalitas Dinasti Politik Pada Pemilukada Gowa 2015,” Skripsi (Makassar: Fak. 
Ushuluddin dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2017).  
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Perbandingan Penelitian 
Tabel 1. 1 

Penulis Judul Persamaan 
dengan 

Penelitian ini 

Perbedaan 
dengan 

Penelitian ini 
Sudiono  Pemanfaatan 

Media Sosial 
Instagram di 
Komisi 
Pemilihan 
Umum (KPU) 
Provinsi Riau 

Persamaan 
dalam penelitian 
ini memiliki 
fokus yang 
serupa yaitu 
penggunaan 
media sosial 
dalam konteks 
politik, serta 
keduanya 
membahas 
dampak dan 
pengaruh media 
sosial proses 
politik. 

Perbedaan yang 
paling 
mengdasar 
penelitian yaitu 
objek penelitian 
yang berbeda 
penelitian ini 
lebih 
menekankan 
pada kegiatan 
dan strategi yang 
dilakukan oleh 
KPU Provinsi 
Riau sementara 
penelitian ini 
lebih 
memperhatikan 
pengaruh media 
sosial dari 
berbagai pihak, 
termasuk 
kandidat, partai 
politik, dan 
masyarakat 
umum 

Diva nadia Peran Media 
Sosial Dalam 
Mewujudkan 
Pendidikan 
Politik Untuk 
Generasi Z (Studi 
Kasus Kota 
Banda Aceh) 

Persamaan 
penelitian 
mengakui 
pengaruh besar 
yang dimiliki 
oleh media 
sosial dalam 
membentuk 
pandangan dan 
sikap seseorang 
terhadap politik. 

Perbedaan 
utama dalam 
penelitian ini 
terdapat di fokus 
penelitian yaitu 
Penelitian 
tentang 
pendidikan 
politik untuk 
generasi Z 
berfokus pada 
upaya 
menggunakan 
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media sosial 
untuk 
meningkatkan 
pemahaman 
politik dan 
keterlibatan 
generasi Z dalam 
proses politik, 
sedangkan 
penelitian 
tentang 
pembentukan 
opini publik 
terkait 
pemilihan 
presiden 2024 
lebih berfokus 
pada bagaimana 
media sosial 
memengaruhi 
persepsi dan 
preferensi 
pemilih terhadap 
calon presiden 
tertentu. 

Mohammad 
imam Kurniawan 

Proses Simultan 
Dalam 
Pembentukan 
Opini Melalui 
Media Sosial 
(Studi Kasus 
Buzzer Dalam 
Kontestasi 
Pemilihan 
Presiden 2019) 

Persamaan 
penelitian 
berfokus pada 
peran media 
sosial sebagai 
platform utama 
untuk 
membentuk dan 
memengaruhi 
opini publik. 
Serta pemilihan 
presiden 
digunakan 
sebagai konteks 
utama dalam 
mengeksplorasi 
bagaimana opini 
publik terbentuk 
dan dipengaruhi 
di media sosial. 

Perbedaan 
penelitian ini 
mencerminkan 
perubahan 
dalam waktu, 
konteks politik, 
dan dinamika 
media sosial 
yang dapat 
mempengaruhi 
cara opini publik 
terbentuk dan 
dipengaruhi 
dalam konteks 
pemilihan 
presiden yang 
berbeda.  
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Dan keduanya 
menyoroti peran 
pengaruh, 
termasuk dari 
buzzer (dalam 
penelitian 2019) 
dan berbagai 
aktor serta 
strategi lainnya 
dalam 
membentuk 
opini publik 
terkait 
pemilihan 
presiden 2024. 

 
Misra Savitri Pandangan 

Masyarakat 
Kelurahan 
Samata 
Kecamatan 
Somba Opu 
Terhadap 
Legalitas Dinasti 
Politik pada 
Pemilukada 
Gowa Tahun 
2015 

Persamaan 
dalam penelitian 
ini berfokus 
pada kelurahan 
Samata, serta 
keduanya 
melibatkan 
analisis terhadap 
pandangan dan 
opini 
masyarakat. 

Perbedaan 
penelitian ini 
yaitu objek 
penelitian, yang 
dimana 
penelitian 
terdahulu 
berkaitan 
dengan legaslitas 
dinasti politik 
sedangkan 
penelitian ini 
lebih fokus pada 
pengaruh media 
sosial terhadap 
opini publik. 

E. Tujuan dan Kengunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui bagaimana media sosial mempengaruhi presepsi 

masyarakat di Kelurahan Samata terhadap calon presiden pada 

pemilihan presiden 2024? 

b. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat di Kelurahan Samata 

terhadap media sosial sebagai pembentuk opini publik pemilihan 

presiden 2024? 



10 
 

 
 

2. Manfaat Penelitian  

a. Secara akademis, hasil penelitian diharapkan memantu 

memperluas pemahaman bagaimana media sosial mempengaruhi 

proses politik dan pembentukan opini serta literasi masyarakat, 

khususnya dalam hal pemahaman bagaimana informasi 

disampaikan dan diterima melalui platform-platform media sosial. 

b. Secara praktis, diharapkan bahwa temuan penelitian bermanfaat 

semua pihak berkepentingan, dapat membantu meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang peran penting media sosial dalam 

politik. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Media Sosial 

1. Pengertian Media Sosial 

Media sosial, sarana digital yang memfasilitasi interaksi, pembagian 

konten, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial di dunia maya. Pengguna dapat 

membuat profil, membagikan teks, gambar, video, serta bergabung dalam 

diskusi dan komunitas sesuai minat dan aktivitas tertentu. Beberapa platform 

media sosial yang terkenal meliputi Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, 

YouTube, dan sebagainya. media sosial menjadi bagian penting kehidupan 

modern, memungkinkan individu dan organisasi untuk berkomunikasi, 

membagikan informasi, dan membangun jaringan secara global.  

Para ahli teknologi media sosial sukses telah berhasil menciptakan 

platform seperti forum email dan diskusi sebagai upaya untuk memenuhi 

kebutuhan yang beragam dari individu maupun masyarakat. Meskipun kita 

memiliki pemahaman yang cukup baik tentang berbagai sistem media sosial, 

penting membedakan sistem-sistem berbeda email, wiki, dan game video 

multiplayer dalam skala besar sambil mengakui kesamaan yang ada di antara 

mereka. Hansen dan rekan-rekan mengusulkan bahwa cara memahami 

karakteristik media sosial mempertimbangkan serangkaian dimensi kunci 

layanan disediakan oleh media sosial tersebut. Pendekatan memberikan 

konsep dan kerangka kerja digunakan membandingkan berbagai jenis media 

sosial satu sama lain.1 

 

1 Catur Suratnoaji, Nurhadi dan Yuli Candrasari, “Buku Metode Analisis Media Sosial 
Berbasis Big Data,” (Banyumas: Sasanti Institute 2019), h 11.  
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Media sosial, menurut Nasrullah, adalah platform internet 

memungkinkan orang berinteraksi, bekerja sama, berbagi, dan berkomunikasi 

orang lain membangun hubungan sosial virtual. Tiga jenis media sosial 

menekankan makna bersosial: pengenalan, komunikasi, dan kolaborasi.2 

2. Sejarah Perkembangan Media Sosial 

Media sosial pertama kali muncul 24 Mei 1844. Media sosial pada 

awalnya kumpulan garis dan titik elektronik ditulis alat telegraf. Sekitar waktu, 

Samuel Morse pertama kali berkomunikasi dengan publik melalui pesan 

telegraf. Komunikasi digital, internet modern, dan konsep media sosial dimulai 

munculnya Advanced Research Projects Agency Network (Arpanet) pada 

tahun 1969. Departemen AS on Defense membangun jaringan digital yang 

menghubungkan para peneliti dari empat universitas saling mengembangkan 

perangkat lunak, perangkat keras, dan data lainnya. Selanjutnya, National 

Science Foundation mendirikan jaringan digital nasional kuat bernama 

NSFNET pada tahun 1987. Setelah sepuluh tahun beroperasi, pada tahun 1997, 

Publik menggunakan platform media sosial., pertumbuhan dan perkembangan 

Internet tahun 1980-1990 memungkinkan pengenalan layanan komunikasi 

online CompuServe, menurut The History of Social Networking Digital Trends, 

American Online, dan Wonders. Pengguna dapat berinteraksi dengan cepat 

melalui obrolan online, email, dan pesan buletin melalui layanan perpesanan 

ini. Hal inilah yang mendorong lahirnya Six Degrees, jejaring sosial pertama 

dimulai tahun 1997. Dengan sendirinya, Six Degrees adalah platform media 

sosial pertama memungkinkan pengguna terhubung melalui hubungan global. 

 

2 Isbandini, “Peran Media Sosial Sebagai Sarana Pemasaran Interaktif (Interactive 
Marketing) Perpustakaan,” Media Informasi, Vol. 29 No. 1 2020, h 73.  
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Menciptakan profil di database media sosial setelah munculnya media sosial 

Six Degrees, ternyata tidak lama. 

Tahun 2001, lingkungan sosial baru bernama Friendster muncul di 

dunia teknologi komunikasi dan menarik jutaan pelanggan dengan 

menggunakan alamat email dan akun online. Setelah dirilis pada tahun 1999, 

Livejournal Publishing Site, blog atau weblog, yang merupakan jenis layanan 

perpesanan media sosial, sangat diminati oleh banyak orang. mendapatkan 

popularitas yang luar biasa. Tahun kemudian, Google secara resmi membeli 

platform penerbitan Blogger, dibuat Pyra Labs, perusahaan teknologi. tahun 

2002, LinkedIn, situs jejaring sosial, berhasil menarik pengguna. Situs media 

sosial khusus dirancang profesional yang sedang mengembangkan karier 

mereka. Dengan lebih dari 675 juta pengguna global, LinkedIn berkembang 

menjadi platform media sosial di dunia hampir dua dekade. LinkedIn situs 

media sosial terus-menerus yang digunakan oleh pencari kerja dan perekrutan 

perusahaan. Masih di media sosial: Myspace, layanan media sosial pertama 

diluncurkan tahun 2003, tumbuh menjadi website banyak dikunjungi. Dunia 

tahun 2006. Sumber daya sosial memungkinkan pengguna musik dibagikan 

secara langsung. Namun, Facebook mengalahkan Myspace pada tahun 2008. 

Pada tahun 2012, Google, raksasa internet dunia, meluncurkan platform media 

sosialnya nama Google+. Selain itu, setelah dikabarkan melanggar keamanan 

sekitar 500.000 pengguna tahun 2021, gagasan media sosial menjadi penuh. 

dengan 5 miliar perangkat seluler yang terhubung ke berbagai platform.3  

Miliaran orang di seluruh dunia menggunakan Facebook, platform 

media sosial populer di dunia, pada tahun 2020 berinteraksi, berbagi konten, 

 

3 Kartini, nurhayati gultom, dkk ‘Penelitian Sejarah Sosial Media’, Da’watuna: Journal 
of  communication and Islamic broad casting, vol 3. No 3. 2023, hal 1002. 
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dan mengikuti berita. Miliaran orang menggunakan YouTube untuk menonton 

video setiap hari, dan WhatsApp aplikasi pesan instan sangat populer 

berkomunikasi dengan orang-orang dan grup, terutama di luar Amerika 

Serikat. Instagram memiliki banyak pengguna, terutama generasi muda, yang 

menggunakannya untuk berbagi foto dan video. TikTok adalah platform video 

pendek yang menjadi populer remaja dan dewasa muda seluruh dunia karena 

kontennya inovatif dan viral. Twitter telah berkembang menjadi platform 

penting untuk diskusi publik, terutama di bidang politik dan sosial. Snapchat 

masih sangat disukai oleh remaja, terutama untuk berbagi momen sehari-hari. 

3. Jenis-jenis Media Sosial  

a. Facebook: Dengan 83,8% pengguna di Indonesia, Facebook, platform 

media sosial terbesar di dunia, masih menjadi salah satu yang paling 

populer. Facebook memberi pengguna kemampuan membuat profil, 

berhubungan teman dan keluarga, bergabung dengan grup, dan 

mengikuti halaman publik atau perusahaan. Selain itu, Facebook 

menawarkan kemampuan untuk berbagi konten, yang mencakup 

foto, video, dan artikel. Selain mendapatkan informasi terkini, 

platform ini sangat membantu dalam komunikasi jarak jauh dan 

mempromosikan bisnis atau barang. 

b. WhatsApp: Di Indonesia, aplikasi pesan instan ini populer, pengguna 

mengirimkan pesan teks, suara, dan gambar serta melakukan 

panggilan suara dan video. WhatsApp memiliki grup, memungkinkan 

pengguna berkomunikasi banyak orang. aplikasi ini sangat efektif 

untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh atau berbagi informasi 

dengan cepat dan mudah. Pada tahun 2022, 92,1% warganet berusia 

16 - 64 tahun menggunakan WhatsApp. 
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c. Instagram: 86,5 persen warganet Indonesia berusia 16-64 tahun 

menggunakan Instagram. Instagram di Indonesia sangat populer 

sebagai media sosial yang memungkinkan pengguna membagikan 

foto dan video. Pengguna dapat mengikuti akun orang lain untuk 

melihat apa yang mereka bagikan saat mereka membagikan momen 

kehidupan mereka. Instagram juga memiliki fitur "Stories", yang 

memungkinkan pengguna membagikan peristiwa dalam bentuk 

video atau foto yang bertahan selama 24 jam. Fitur ini sangat 

bermanfaat untuk mengikuti tren, mempromosikan bisnis atau 

produk, dan membagikan momen kehidupan. 

d. TikTok: platform media sosial populer di Indonesia, memungkinkan 

pengguna membuat video pendek musik atau suara populer dan 

menggunakan filter dan efek unik. TikTok adalah tempat yang bagus 

untuk kreativitas, mengikuti tren, dan mempromosikan barang atau 

bisnis. TikTok digunakan oleh 70,8% pengguna internet Indonesia. 

e. X (Twitter): Sekarang dikenal sebagai X, Twitter, tetap platform media 

sosial yang paling lama bertahan, dengan jumlah pengguna di 

Indonesia mencapai 60,2%. Platform ini memungkinkan pengguna 

mengirim tweet, yaitu pesan singkat dengan jumlah karakter 

terbatas, serta mengikuti akun lain untuk melihat tweet yang 

dikirimkan oleh orang lain. Twitter sangat membantu untuk 

mendapatkan berita terbaru, mengikuti tren, dan mempromosikan 

produk dan bisnis.4 

 

 

4 Muhtar, ‘Media Sosial Paling Banyak Digunakan Di Indonesia’, 2023 
<https://uici.ac.id/ini-7-media-sosial-paling-banyak-digunakan-di-indonesia/>.diakses pada 
02 April 2024. 
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4. Fungsi Media Sosial 

Media sosial fungsi besar karena sangat penting membentuk pola 

perilaku dan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut Anderson dan 

Jiang, fungsi media sosial adalah sebagai berikut: 

a. Mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi, 

memungkinkan orang beralih sekadar konsumen pesan pencipta 

pesan.  

b. Dimaksudkan untuk memperluas interaksi sosial manusia melalui 

internet dan teknologi web.  

c. Mengubah komunikasi satu arah dari media siaran, di mana satu 

institusi berbicara dengan banyak audiens, menjadi komunikasi 

dialogis antara banyak audiens. 

Pendapat lain dari Iriantara, Yosal menyatakan bahwa pengguna media 

sosial memiliki fungsi: 

a. Media sosial memungkinkan personal branding tanpa menggunakan 

trik atau popularitas audiens spesifik. Media sosial telah berkembang 

alat berkomunikasi, berbicara, dan meningkatkan popularitas.  

b. Menyediakan kesempatan untuk interaksi yang lebih dekat dengan 

pelanggan melalui konten yang lebih sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan. 

Menurut Jan H. Kietzmann menggambarkan media sosial sebagai 

"sarang lebah" yang membentuk jaringan dengan "blok-blok" yang saling 

terkait: 

a. Identity: Menunjukkan bagaimana pengguna mengekspresikan 

identitas diri mereka dalam hubungan dengan pengguna lain. 
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b. Conversation: Menggambarkan aktivitas komunikasi antara 

pengguna. 

c. Sharing: Memfasilitasi distribusi, penerimaan, dan pertukaran 

pesan. 

d. Presence: Menunjukkan keberadaan pengguna lain, baik sebagai 

individu maupun sebagai anggota komunitas tertentu. 

e. Relationship: Menggambarkan seberapa erat hubungan antar 

pengguna. 

f. Reputation: Mengukur bagaimana pengguna menilai status sosial 

orang lain serta mengungkapkan status diri mereka. 

g. Groups: Memfasilitasi pembentukan komunitas, kelompok, atau 

masyarakat baru.5 

5. Media Sosial Dalam Prespektif Islam 

Agama Islam mengajarkan penganutnya untuk mengutamakan 

kebajikan di setiap aspek kehidupan mereka, ada batasan bagi penganutnya 

untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Islam tidak menentang 

perkembangan teknologi. Islam mendukung dengan mempertahankan etika 

yang mengatur etika dan akhlak. Adapun tuntunan tersebut adalah: 

a. Memberikan informasi dapat dipercaya, karena seorang Muslim sangat 

penting menghindari perilaku qaul zur, memberikan kesaksian palsu 

orang lain. Sebagai umat Muslim, kita diharuskan untuk berhati-hati 

saat menyebarkan informasi, dengan menghindari memalsukan fakta 

apa pun. Selain itu, harus dihindari perilaku yang mengabaikan 

kebenaran berita dan menyebarkan informasi tidak jelas. pengguna 

 

5 Sugito, Aryani Sairun dkk, Media Sosial (Inovasi Pada Produk & Perkembangan 
Usaha), (Sumatra utara: Universitas Medan Area Press 2022), hal 12-14. 
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media sosial, kita harus menghindari penyebaran informasi yang tidak 

benar karena itu termasuk dalam kategori tazyin al-kizb. 

b. Menghindari prasangka yang tidak didasari oleh fakta yang benar dapat 

mencegah perilaku negatif seperti bullying dan pembunuhan karakter 

seseorang. Oleh karena itu, dalam menyampaikan informasi, penting 

untuk tetap memegang prinsip praduga tak bersalah. 

c. Menemukan Fakta dalam QS al-Hujurat/49:6, Allah Swt berfirman: 

وْا صْبِح 
 
ت
َ
ة    ف

َ
   بِجَهَال

 
وْمًا

َ
وْا   ق صِيْب 

 
   ت
ْ
ن
َ
ا   ا
ْٓ
وْ
 
ن بَيَّ

َ
ت
َ
بَا    ف

َ
   بِن

اسِق  
َ
مْ   ف

ُ
ءَك
ۤ
   جَا

ْ
 ا   اِن

ْٓ
وْ
 
 مَن
 
ذِ   يْنَ   ا

َ
هَا   ال  ي  َا َيُّ

 َْ دِمِيرْ
ٰ
مْ  ن

 
ت
ْ
عَل
َ
  مَا  ف

 
  عَل

Terjemahnya:  

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik 
datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitihlah 
kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum 
karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu 
menyesali perbuatanmu itu”. 6  

Disimpulkan Allah swt. memerintahkan umat Islam mencari 

kebenaran dan kebenaran dalam hal apa pun yang mereka ketahui, 

daripada melakukan tajassus atau mengintai-intai untuk mencari 

kesalahan orang lain. 

d. Menjauhi namimah, juga dikenal sebagai mengadu domba, adalah 

perilaku yang bertujuan untuk menghindari adu domba antara dua orang. 

Orang muslim harus menghindari hal ini dan sudah seharusnya berhati-

hati. Selain itu, di era modern saat ini, di mana orang lebih cenderung 

berkomunikasi secara bebas. 

Dari penjelasan di atas, untuk membangun komunikasi baik, terutama 

penggunaan media sosial, seseorang harus mematuhi etika yang berlaku dan 

menghormati nilai-nilai ditetapkan. Khususnya bagi seorang Muslim taat, 

 

6 Kementerian Agama RI,  Al-Quran dan Terjemahnya, h 515.. 
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penting untuk berkomunikasi sesuai prinsip-prinsip ajaran Agama Islam. Ini 

mencakup penggunaan simbol-simbol tertentu, kata-kata, dan tindakan yang 

harus sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk menghindari penyimpangan.7 

B. Opini Publik  

1. Pengertian Opini Publik  

Setiap kumpulan pendapat yang disampaikan oleh individu dapat 

digambarkan dengan istilah "opini publik". Menurut Santoso Sastropoetro, 

istilah "opini publik" digunakan menggambarkan pendapat kolektif. Istilah ini 

berasal dari kata bahasa Inggris "opini publik" dan kata latin "opinari" dan 

"publicus". Sementara publicus berarti milik masyarakat luas, opinari berarti 

fikir atau menduga. Sederhananya, pendapat adalah opini. 

Seperti yang dijelaskan oleh Morrissan, opini publik merujuk pada 

keseluruhan sikap yang dimiliki oleh suatu masyarakat terhadap masalah 

tertentu yang sedang dihadapi. Media menjadi sangat penting sebagai 

perantara informasi dan penentu topik, masalah, harus mendapat perhatian 

dalam situasi seperti ini. Akibatnya, situasi atau masalah yang digambarkan 

oleh media akan mempengaruhi masyarakat, sehingga muncul berbagai 

pendapat di jejaring sosial, di mana orang-orang berbagi pendapat tentang 

situasi tersebut dengan sikap yang mendukung, menentang, atau bahkan 

netral. 

Pandangan Noelle Neuman juga mengenai opini publik mencerminkan 

bahwa opini adalah sikap atau perilaku dinyatakan seseorang depan publik 

 

7 Wiji Nurasih dkk, “Islam Dan Etika Bermedia Sosial Bagi Generasi Milenial: Telaah 
Surat Al-Asr,” Al-Mishbah Vol. 16 No. 1 2020, h 164-165. 
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agar tidak terisolasi kontroversi. Oleh karena itu, seseorang setuju atau 

menolak pandangan tergantung pada situasi yang dihadapi.8 

2. Perkembangan Opini Publik  

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, istilah "opini publik" berasal 

dari bahasa Inggris, yaitu  "public opinion" dan pertama kali digunakan di 

Eropa dan Amerika Serikat akhir abad ke-18, terutama terkait dengan 

kehidupan sosial saat itu. Machiavelli adalah orang pertama yang 

menggunakan istilah dalam arti modern. 

Machiavelli mengatakan seseorang bijaksana tidak mengabaikan opini 

tentang berbagai hal, seperti kenaikan pangkat dan pembagian jabatan. 

Sebaliknya, Rousseau menyebut opini publik "ratu dunia", menunjukkan 

bahwa penguasa otoriter pada abad ke-17 dan ke-18 tidak dapat menguasai 

opini publik jika mereka mengambil atau mengontrolnya. Rousseau juga 

menyatakan bahwa kehendak umum harus menjadi dasar hukum. 

Dengan meningkatnya ekonomi pasar, ilmu pengetahuan, dan teknologi 

akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, muncul kesadaran luas suara rakyat 

dipertimbangkan lebih serius saat membuat keputusan, terutama yang 

berkaitan dengan politik. Tuntutan masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik atau 

keputusan yang memengaruhi kepentingan publik. 

Setelah Perang Dunia II, penggunaan opini publik menjadi lebih umum 

dalam praktik hubungan masyarakat di Amerika Serikat dan Eropa. Public 

relations digunakan untuk mempengaruhi, membentuk, dan menjaga opini 

publik. Opini publik menjadi sangat relevan dalam bidang politik, sosial, dan 

 

8 A. Nasution, A. Bin Muhammad Alkatiri, dan Z. Nadiah, “Opini Publik Terhadap 
Penerapan New Normal Di Media Sosial Twitter,” Journal of Strategic Communication Vol. 11 
No. 1 2020, h 21. 
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ekonomi abad ke-20 karena kesadaran akan pentingnya melayani kepentingan 

umum. Proses antara institusi pemerintahan dan hukum di negara terbuka, 

terutama di Indonesia, dipengaruhi oleh pendapat publik.9 

3. Faktor-faktor Mempengaruhi Pembentukan Opini Publik  

a. Pendidikan, baik formal maupun non-formal, sangat memengaruhi 

persepsi dan opini seseorang. Mereka yang mendapatkan pendidikan yang 

memadai cenderung memiliki kemampuan berpikir kritis yang lebih baik, 

sehingga mereka dapat menganalisis informasi dengan lebih mendalam 

dan mandiri, dan mereka lebih mampu memformulasikan pendapat 

berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang kuat daripada hanya 

mengikuti opini mayoritas. Orang-orang yang kurang berpendidikan, di sisi 

lain, cenderung lebih rentan terhadap pengaruh luar dan lebih mudah 

terpengaruh oleh pendapat mayoritas. 

b. Kondisi sosial seseorang secara signifikan memengaruhi cara opini publik 

dibentuk. Pendapat yang terbentuk dalam masyarakat yang tertutup 

cenderung kurang terinformasi dan sempit karena terbatasnya komunikasi 

dengan orang lain. Kelompok orang ini lebih mungkin memiliki pandangan 

yang sama dan kurang terbuka terhadap sudut pandang atau informasi 

yang berbeda. Sebaliknya, masyarakat yang lebih terbuka lebih mungkin 

berinteraksi dengan berbagai sudut pandang dan informasi, yang 

menghasilkan opini yang lebih luas dan terinformasi. Masyarakat yang 

lebih terbuka lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan dan lebih 

mampu menggabungkan berbagai perspektif untuk membentuk opini 

publik. 

 

9 Muhammad Qadri, “Pengaruh Media Sosial Dalam Membangun Opini Publik,” Jurnal 
Hukum Tata Negara, Vol. 1 No. 1 2020, h 58.  
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c. Opini publik sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Masyarakat yang 

memenuhi kebutuhan dasar mereka cenderung lebih tenang, demokratis, 

dan stabil. Mereka memiliki waktu dan energi lebih untuk menganalisis 

informasi sebelum membuat keputusan mereka, serta terlibat dalam 

diskusi publik dan politik. Sebaliknya, ketika masyarakat menghadapi 

kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, fokus utama mereka 

cenderung tertuju pada masalah sehari-hari yang paling penting, yang 

dapat membatasi kemampuan mereka untuk terlibat secara mendalam 

dalam masalah publik. Karena masyarakat mencari solusi cepat untuk 

masalah mereka, orang populis atau ekstrem seringkali lebih rentan 

terhadap pengaruh ketika ekonomi tidak stabil. 

d. Ideologi adalah kumpulan nilai-nilai yang dipegang oleh suatu masyarakat 

atau kelompok. Ia adalah set kepercayaan dan prinsip yang membentuk 

cara suatu kelompok melihat dunia dan bagaimana mereka menangani 

masalah publik. Ideologi sering kali didasarkan pada kepentingan 

kelompok tertentu, sehingga mereka cenderung mendorong 

kelompokisme atau egoisme. Ideologi dapat berfungsi sebagai filter yang 

mempengaruhi bagaimana suatu kelompok melihat informasi dan 

masalah. Ini adalah bagian dari proses pembentukan opini publik. Ideologi 

yang kuat dapat membuat kelompok tertutup terhadap perspektif 

alternatif. Pada akhirnya, ini akan memperkuat polarisasi di masyarakat. 

e. Individu berkumpul dengan orang-orang dengan berbagai kepentingan 

dalam organisasi. Melalui berbagai mekanisme komunikasi dan 

pengambilan keputusan, anggota organisasi dapat menyampaikan 

pendapat, keinginan, dan aspirasi mereka. Pendapat umum biasanya lebih 

mudah dibentuk karena organisasi sering mencapai konsensus. Selain itu, 
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organisasi memiliki kemampuan untuk memperkuat pendapat publik 

dengan memungkinkan anggotanya untuk mempersatukan pendapat 

mereka melalui diskusi, debat, dan proses pengambilan keputusan 

bersama. Selain itu, organisasi bertanggung jawab untuk membangun 

jaringan sosial yang memengaruhi cara informasi dan pendapat menyebar 

dalam masyarakat. 

f. Media massa memiliki kekuatan yang signifikan untuk memengaruhi 

persepsi dan opini publik. Media massa dapat memengaruhi cara 

masyarakat memahami masalah tertentu melalui pemberitaan yang 

sensasional, berulang, dan berkesinambungan. Mereka tidak hanya 

menyampaikan informasi, tetapi juga membingkai cara informasi tersebut 

dipahami dan ditanggapi. Ini sering memengaruhi sikap dan perspektif 

masyarakat tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik. Media massa 

menjadi semakin kuat di era internet karena mereka dapat menjangkau 

audiens besar dalam waktu singkat dan membangun narasi yang dapat 

mempengaruhi opini publik secara signifikan.10 

4. Peran Media Dalam Pembentukan Opini Publik 

Opini publik sangat dipengaruhi oleh media massa dan menyebarkan 

informasi. Keberadaan khalayak yang luas dan heterogen memungkinkan 

pesan-pesan media tersebar dengan cepat dan serentak, sehingga banyak 

pihak melihat media massa sebagai alat efektif untuk menyebarkan pesan 

tertentu. Media massa sering membawa kepentingan pihak tertentu, 

menyusupkan agenda melalui kontennya untuk mempengaruhi sikap publik. 

 

10Mufaik Center, ‘Mengenali Opini Publik’, 2014 
<http://muwafikcenter.lecture.ub.ac.id/2014/05/mengenali-opini-publik/>.diakses pada 02 
April 2024. 
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Seiring waktu, media massa diakui berada di antara kepentingan negara, pasar, 

dan elit politik, yang menggunakan media untuk menyebarkan propaganda 

dan membentuk persepsi publik. Peran media massa dalam politik sangat 

kuat, terutama dalam menyebarkan informasi yang dapat memengaruhi opini 

dan tindakan masyarakat. Media juga berfungsi sebagai alat propaganda, 

seperti yang terjadi selama Perang Dunia I, di mana media digunakan untuk 

membentuk opini publik dan mendukung tujuan perang. Hingga kini, media 

massa masih dipercaya memiliki kekuatan besar dalam mengarahkan opini 

publik dan memengaruhi dinamika sosial dan politik.11 

C. Pemilihan Presiden  

1. Pengertian Pemilihan Presiden 

Pemilihan presiden proses demokratis warga negara memilih 

pemimpin tertinggi negara, yaitu presiden, melalui pemungutan suara. Ini 

adalah momen penting dalam sistem politik sebuah negara, di mana pemilih 

memiliki kesempatan untuk menentukan arah dan kepemimpinan negara 

mereka untuk periode masa depan tertentu. Pemilihan presiden sering kali 

melibatkan kampanye politik yang intens, di mana kandidat berkompetisi 

memperoleh dukungan dan suara masyarakat. Hasil dari pemilihan presiden 

menentukan memegang kekuasaan eksekutif dan memimpin negara untuk 

periode waktu yang telah ditetapkan, seringkali empat atau lima tahun. 

2. Sejarah Pemilihan Presiden di Indonesia 

Pada awal Republik Indonesia, rakyat tidak memilih presiden secara 

langsung. Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

menurut UUD 1945 asli. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi 

 

11 Sri Choiriyanti, ‘Peran Media Massa Dalam Membentuk Opini Publik’, h 24-26. 
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Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengangkat 

Soekarno sebagai Presiden pertama. Dekrit Presiden 1959 menunjuk 

Soekarno sebagai Presiden seumur hidup, menandai kembalinya ke UUD 1945 

dan berakhirnya Demokrasi Liberal. Pada tahun 1967, Soekarno naik menjadi 

presiden melalui Sidang Istimewa MPRS setelah kejatuhan Soekarno. Selama 

Orde Baru, MPR bertanggung jawab atas pemilihan presiden, dan Soeharto 

terpilih secara aklamasi untuk enam periode berturut-turut (1971, 1977, 

1982, 1987, 1992, dan 1997). Pemilihan ini terjadi dalam lingkungan politik 

yang sangat terkontrol, dengan Partai Golkar berkuasa dan oposisi terbatas. 

Krisis ekonomi 1997-1998 dan gerakan reformasi mengakhiri rezim Soeharto. 

Pada tahun 1998, B.J. Habibie menggantikan Soeharto, membuka jalan bagi era 

reformasi. Pemilu demokratis pertama setelah Orde Baru diadakan tahun 

1999, tetapi MPR tetap memilih presiden. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 

terpilih sebagai presiden, tetapi MPR mememakzulan dia pada tahun 2001, 

dan dia digantikan oleh Megawati Soekarno putri. Puncak dari proses 

reformasi adalah perubahan UUD 1945 tahun 2002, yang memungkinkan 

rakyat memilih presiden secara langsung mulai tahun 2004. tahun 2004, Susilo 

Bambang Yudhoyono menang pemilihan presiden langsung pertama. Jika tidak 

ada kandidat memperoleh lebih 50% suara, sistem ini memulai putaran 

pertama dan kedua. Setelah dua periode pemerintahan SBY (2004-2014), Joko 

Widodo (Jokowi) terpilih sebagai presiden pada tahun 2014, menjadi presiden 

pertama dari luar elit militer dan politik lama. Setelah melalui pemilihan yang 

sangat kompetitif melawan Prabowo Subianto, Jokowi terpilih kembali untuk 

masajabatan kedua pada 2019. Dengan sistem pemilihan presiden langsung, 

partisipasi politik rakyat telah meningkat, dan mereka sekarang memiliki 

peran yang lebih besar dalam memilih pemimpin nasional. Namun, polarisasi, 
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politik identitas, dan penyebaran disinformasi media sosial menjadi masalah 

utama pemilu kontemporer.12 

3. Mekanisme Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 

Mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur rinci Pasal 

6A UUD 1945 dijabarkan ke lima ayat: 

a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung 

oleh rakyat. 

b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik 

atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum 

pelaksanaan pemilihan umum. 

c. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara 

lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum 

dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar 

di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi 

Presiden dan Wakil Presiden. 

d. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, 

dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua 

dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan 

yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan 

Wakil Presiden. 

e. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut 

diatur dalam undang-undang (UUD 1945). 

Setelah Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 disetujui, kewenangan MPR-RI 

menunjuk Presiden dan Wakil Presiden dihapus. Sebaliknya, ketentuan 

 

12 KPU RI, ‘Sejarah Pemilihan Umum Republik Indonesia’, Kpu.Go.Id, 2019 
<https://kpu.go.id/koleksigambar/1_OK_-_SEJARAH_PEMILU_1-5.pdf>. diakses pada 10 
Agustus 2024. 
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memberikan rakyat Indonesia wewenang untuk memilih mereka. Ini 

meningkatkan pengakuan terhadap partisipasi rakyat dan penguatan 

kedaulatan mereka, karena rakyat memiliki hak langsung untuk memilih 

pemimpin negara mereka. Menurut Pasal 6A ayat (2), keterlibatan partai 

politik mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden menguntungkan 

kedaulatan partai politik diakui konstitusional sistem pemilihan kepala negara 

Indonesia. perubahan dilakukan pada UUD NKRI 1945 berkaitan proses 

pemilihan presiden dan wakil presiden berdampak besar pada pertumbuhan 

demokrasi di Indonesia, di mana rakyat memiliki peran penting dalam 

menetapkan kebijakan nasional.13 

4. Peran Media Sosial Dalam Konteks Politik 

Dalam dunia politik, media sosial pertama kali digunakan untuk 

kampanye. secara eksklusif digunakan untuk berkomunikasi dan berbicara, 

dan dianggap sebagai alat kolaborasi efektif antara partai politik dan calonnya, 

yang mencakup pemasaran produk atau kampanye mereka. Partai politik 

dengan semangat membuat akun-akun melakukan kampanye caleg dan partai 

politik bahkan menjelang Pemilu Legislatif. Kampanye Presiden Barack Obama 

di Amerika Serikat tahun 2008 menunjukkan media sosial menjadi kampanye. 

Keluarga dan teman dekat, saat ini memulai meningkatkan komunikasi antara 

individu dan lembaga di media sosial. keuntungan menggunakan media sosial 

biaya kampanye rendah. Di media sosial lebih baik memberikan kesempatan 

bagi calon pemilih menyuarakan pendapat mereka, secara efektif membentuk 

kekuatan masing-masing kandidat. Pergerakan partai politik dapat segera 

muncul sebagai akibat dari keberadaan kampanye. Banyak pernyataan dapat 

 

13 Huria Rifdah Roffi, “Sistem Pemilihan Presiden Di Indonesia,” Parapolitika, Vol. 3 No. 
4 2018, h 2-3.  
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memengaruhi calon pemilih untuk memilih.untuk melakukan diskusi dua arah 

kandidat politik, berbeda dengan model kampanye tradisional berorientasi 

arah. politik komunikasi kandidat dan Calon pemilih dapat bertindak dalam 

berbagai arah, seperti hubungan antara kandidat dan pemilih, pemilih ke 

pemilih, atau ke kandidat. Ada yang media sosial dapat memainkan peran yang 

signifikan untuk meningkatkan volume secara signifikan bahkan membentuk 

pendapat. 14 

D. Komunikasi Massa 

1. Definisi Komunikasi Massa 

Komunikasi massa kependekan dari "komunikasi yang menggunakan 

media massa" dalam bahasa Inggris. Radio, televisi, film, dan surat kabar 

adalah contoh media modern. Dalam komunikasi massa, istilah "massa" 

berbeda dengan istilah "massa" dalam arti umum, yang lebih berkaitan 

kumpulan orang berkumpul di suatu tempat. Di sisi lain, dalam komunikasi 

massa, istilah "massa" berkaitan individu sasaran atau penerima pesan media 

massa. Kelompok orang ini disebut kelompok tidak selalu di tempat sama, 

mereka bisa berada di tempat yang berbeda dan menerima pesan pada waktu 

yang hampir sama atau sama. "Massa" biasanya berarti audiens atau khalayak. 

Selain itu, ada istilah khusus yang digunakan untuk menggambarkan populasi 

berdasarkan media digunakan, seperti pemirsa atau penonton film dan 

televisi, pembaca media cetak, dan pendengar radio. George Gerbner, seorang 

ahli komunikasi massa, menggambarkan komunikasi massa bentuk 

 

14 Atika Aisyarahmi Munzir, ‘Beragam Peran Media Sosial Dalam Dunia Politik Di 
Indonesia’, JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area, 7.2 
(2019), h 179. 
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komunikasi luas dan berkelanjutan didistribusikan melalui lembaga dan 

teknologi. 

Berdasarkan beberapa definisi sebelumnya, kita dapat mengatakan 

bahwa komunikasi massa jenis komunikasi menggunakan media massa 

canggih dapat mengirimkan pesan massal dan tersedia untuk publik yang luas, 

anonim, dan heteroseksual.15 

2. Fungsi Media Massa 

fungsi Media massa dapat mempengaruhi citra sesorang yaitu: 

a. Fungsi penyiaran  

Media massa menyediakan informasi tentang peristiwa kejadian terjadi 

kehidupan sehari-hari masyarakat. Seseorang akan mendapatkan informasi 

yang bermanfaat tentang hal-hal seperti politik, budaya, ekonomi, dan banyak 

lagi. Wawasan seseorang akan meningkat, sehingga mereka dapat lebih 

mengenal dunia luar tanpa harus terlibat dalam kegiatan tersebut. Contohnya, 

dalam konteks politik, media massa dapat menyampaikan perkembangan 

terbaru tentang pemilihan umum, kebijakan pemerintah, dan dinamika politik 

lainnya. Dalam bidang budaya, mereka bisa mengedukasi masyarakat tentang 

kebiasaan, tradisi, atau peristiwa budaya dari berbagai daerah. Di sektor 

ekonomi, media massa membantu publik memahami situasi ekonomi lokal 

maupun global, seperti inflasi, pasar saham, atau kebijakan fiskal. 

b. Fungsi mendidik 

Media massa memiliki peran signifikan dalam mendidik anak-anak, 

terutama dalam era digital di mana akses informasi begitu mudah didapatkan. 

Melalui berbagai platform seperti televisi, internet, dan media sosial, anak-

 

15 Megawati Wahjudianata dkk Ido Prijana Hadi, Buku Ajar Komunikasi Massa (CV. 
Penerbit Qiara Media, 2021) h 54-55. 
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anak dapat terpapar pada berbagai konten yang tidak hanya menghibur, tetapi 

juga mendidik. 

Ketika anak-anak menonton program edukatif di televisi, mereka dapat 

belajar hal-hal baru yang tidak selalu mereka dapatkan di sekolah atau 

lingkungan sehari-hari. Program-program seperti kartun edukatif, film 

dokumenter, atau acara anak-anak yang dirancang khusus untuk 

menyampaikan pengetahuan dasar, bisa membantu perkembangan kognitif 

mereka. Media massa membantu memperluas wawasan anak tentang dunia di 

sekitar mereka, mengajarkan nilai-nilai moral, pengetahuan ilmiah dasar, dan 

keterampilan sosial. Misalnya, tayangan yang mengajarkan tentang 

kebersihan, sopan santun, atau cara berinteraksi dengan teman sebaya 

memiliki pengaruh besar terhadap perilaku dan sikap anak. 

Namun, peran mendidik media massa juga membutuhkan pengawasan 

dan pemilihan yang tepat oleh orang tua. Tidak semua konten yang tersedia 

sesuai untuk anak-anak, dan tanpa bimbingan, mereka bisa terpapar pada 

informasi yang tidak sesuai dengan usia atau yang memberikan pengaruh 

negatif. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memantau tayangan 

yang dikonsumsi anak, memilih konten yang mendukung perkembangan 

mental, emosional, dan moral mereka. Ini mencakup memilih program-

program yang mengajarkan keterampilan hidup, nilai-nilai sosial yang positif, 

serta menghindari konten yang mengandung kekerasan atau hal-hal yang 

tidak pantas. 

Singkatnya, media massa dapat menjadi alat yang efektif dalam 

mendidik anak-anak ketika dimanfaatkan dengan bijak. Melalui konten yang 

tepat, media dapat mendukung proses belajar, memperkenalkan anak pada 

dunia luar, dan membantu membentuk karakter serta pemikiran kritis mereka. 
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Tetapi, keberhasilan fungsi ini sangat bergantung pada keterlibatan orang tua 

dalam mengarahkan anak-anak mereka terhadap penggunaan media yang 

sehat dan positif. 

c. Fungsi pendidikan massa 

Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam fungsi 

mendidik masyarakat. Melalui berbagai saluran seperti televisi, radio, surat 

kabar, majalah, hingga platform digital seperti situs web dan media sosial, 

media massa menyediakan informasi dan pengetahuan yang berguna bagi 

masyarakat. Informasi ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk 

politik, ekonomi, sosial, budaya, sains, dan teknologi, yang membantu 

memperluas wawasan publik. 

Dengan menyebarkan informasi secara luas dan mudah diakses, media 

massa memungkinkan masyarakat untuk belajar tanpa batasan waktu dan 

tempat. Melalui konten yang edukatif, seperti program dokumenter, berita, 

artikel ilmiah, atau bahkan tayangan hiburan yang disisipkan pesan-pesan 

mendidik, media massa berfungsi sebagai sumber utama pembelajaran 

informal yang dapat diakses oleh berbagai kelompok umur dan latar belakang. 

Media massa juga memainkan peran dalam membentuk pemahaman 

sosial dan moral masyarakat. Acara dan program yang menyoroti isu-isu sosial, 

seperti kesetaraan, hak asasi manusia, dan lingkungan, berkontribusi dalam 

menanamkan nilai-nilai positif serta meningkatkan kesadaran publik tentang 

tanggung jawab sosial. Tayangan ini sering kali mendorong masyarakat untuk 

berpikir kritis tentang isu-isu yang sedang berlangsung, membangun empati, 

dan mendorong partisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah 

sosial. 
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Selain itu, media massa juga berperan dalam meningkatkan literasi 

masyarakat, baik secara umum maupun dalam topik-topik tertentu. Berbagai 

konten media dapat memperkaya kosakata, mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis, serta membentuk pandangan yang lebih luas tentang dunia. Hal 

ini penting terutama dalam konteks masyarakat modern yang menghadapi 

arus informasi yang sangat cepat dan beragam. 

Dengan demikian, media massa bukan hanya menjadi sumber hiburan 

atau informasi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana penting dalam mendidik 

masyarakat, membentuk perilaku, dan mendorong perubahan sosial yang 

lebih baik. 

d. Fungsi mempengaruhi  

Media massa berfungsi sebagai alat yang sangat kuat dalam 

mempengaruhi masyarakat. Melalui berbagai platform seperti televisi, radio, 

internet, dan media cetak, media massa menyebarkan informasi, gagasan, dan 

opini yang secara langsung maupun tidak langsung membentuk pandangan, 

sikap, dan perilaku publik. Dalam konteks ini, media tidak hanya 

menyampaikan berita atau hiburan, tetapi juga memengaruhi cara orang 

berpikir dan bertindak terhadap berbagai isu sosial, politik, ekonomi, dan 

budaya. 

Misalnya, dalam dunia politik, media massa sering digunakan untuk 

membangun citra seorang tokoh atau partai, membentuk persepsi publik 

tentang isu-isu tertentu, dan bahkan menggerakkan opini publik dalam pemilu 

atau gerakan sosial. Penyampaian berita yang berulang-ulang dan fokus pada 

aspek-aspek tertentu dari suatu peristiwa dapat membentuk opini kolektif 

masyarakat. Media juga mampu menyoroti isu-isu yang dianggap penting oleh 
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publik, sekaligus menyembunyikan atau mengabaikan isu-isu yang tidak 

dianggap signifikan, sehingga mempengaruhi prioritas perhatian masyarakat. 

Di dunia komersial, media massa digunakan untuk mempromosikan 

produk dan layanan melalui iklan, yang mendorong konsumen untuk membeli 

atau menggunakan barang tertentu. Pesan-pesan iklan yang disampaikan 

dengan strategi komunikasi yang cermat dapat membentuk preferensi 

konsumen, bahkan memunculkan kebutuhan yang sebelumnya tidak 

dirasakan. Melalui visual, narasi, dan simbol-simbol yang kuat, media 

menciptakan dorongan psikologis yang mendorong perilaku konsumerisme. 

Selain itu, media massa juga berperan dalam membentuk norma-norma 

sosial. Gagasan tentang bagaimana seharusnya seseorang berpenampilan, 

bersikap, atau berinteraksi sering kali ditentukan oleh representasi yang 

ditampilkan di media. Sosialisasi yang terjadi melalui tayangan televisi, film, 

atau iklan secara perlahan-lahan membentuk standar yang diikuti oleh 

masyarakat luas, baik terkait dengan gaya hidup, peran gender, hingga harapan 

sosial. 

Dengan kata lain, media massa tidak hanya sebagai saluran informasi, 

tetapi juga alat yang memengaruhi cara orang berpikir, merasa, dan bertindak. 

Melalui kontrol terhadap narasi, penyajian informasi, dan pengulangan pesan, 

media massa mampu menanamkan nilai-nilai dan pandangan tertentu di 

benak masyarakat, yang pada akhirnya memengaruhi perilaku dan keputusan 

mereka dalam kehidupan sehari-hari. 

e. Fungsi hiburan 

Media massa melakukan banyak hal selain memberikan informasi dan 

pengetahuan. Media massa juga berfungsi sebagai hiburan, seperti televisi. 

Menonton televisi dengan acara hiburan, musik, kuis, dan lain-lain dapat 
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mengendurkan urat syaraf otak dan membuat pikiran segar kembali setelah seharian 

bekerja. Media juga digunakan sebagai alat untuk menghabiskan waktu luang. Jadi 

waktu senggangnya tidak membosankan meskipun dia tidak bersama temannya. 

Media massa lain, selain televisi, menyediakan hiburan yang menyegarkan pikiran, 

seperti bermain game online, membaca rubrik humor di surat kabar, dan berbagai 

aktivitas lainnya.16 

3. Media Massa Sebagai Sarana Kampanye 

Media massa digunakan dalam kampanye, terutama untuk kandidatnya, 

karena cara yang paling efektif dibandingkan dengan strategi kampanye 

lainnya. Media massa memberikan arahan masyarakat tentang harus lakukan, 

seperti memilih kandidat yang ada atau tidak. Media hanya mengarahkan, 

bukan memaksa semuanya untuk memilih, karena masyarakat yang 

memilihnya. Media massa, termasuk televisi, radio, surat kabar, , digunakan 

menarik masyarakat untuk memilih kandidat untuk menang dalam pilkarda 

atau pemilu. Diharapkan bahwa orang-orang yang dekat dengan kandidat 

tersebut akan mendorong masyarakat untuk memilihnya karena pengaruh 

media massa yang kuat. Media massa juga dapat mencapai seluruh strata 

masyarakat, baik yang berada di tingkat atas maupun bawah.17 

E. Teori Two Step Flow 

Teori two step flow dari hipotesis komunikasi diperkenalkan untuk 

pertama kalinya Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson, dan Hazel Gaudet dalam 

studi mereka tahun 1944 berjudul "People’s Choice," yang berfokus dalam 

proses pembuatan keputusan kampanye pemilihan presiden. Awalnya, 

 

16 Defita Wulansari, ‘Media Massa Dan Komunikasi’ (Semarang: mutiara aksara), h 13-
15. 

17  Defita Wulansari, ‘Media Massa Dan Komunikasi’ (Semarang: mutiara aksara), h 16. 
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berharap mendapatkan bukti bahwa pesan media memiliki pengaruh langsung 

terhadap perilaku pemilih. Namun, mereka merasa terkejut ketika mengetahui 

bahwa kontak pribadi lebih sering disebutkan dibandingkan dengan paparan 

radio atau surat kabar sumber pengaruh pemilih. 

data, Katz dan Lazarsfeld mengembangkan teori aliran dua langkah 

komunikasi massa. Teori menyatakan informasi bergerak melalui media 

secara dua tahap. Pertama, individu (opinion leader) aktif mengikuti media 

massa menerima pesan dari media. Kemudian, opinion leader menafsirkan 

pesan tersebut sesuai dengan pemahaman mereka sebelum menyampaikan 

interpretasi ini kepada orang lain. Proses ini disebut pengaruh pribadi yang 

berfungsi sebagai intervensi pesan media langsung dan reaksi akhir audiens 

pesan tersebut. Pemimpin opini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam 

mengubah sikap dan perilaku orang lain, seringkali mirip pengaruh mereka 

terima. 

Teori aliran dua langkah memperdalam pemahaman cara media massa 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Konsep memperbaiki 

kemampuan meramalkan dampak pesan media terhadap perilaku audiens 

serta menjelaskan mengapa kampanye media mungkin tidak berhasil 

mengubah sikap atau perilaku audiens. Teori ini juga membuka jalan bagi teori 

komunikasi massa multi-langkah atau teori difusi inovasi.18 

Menurut Wiryanto dalam karya tulisnya berjudul "Teori Komunikasi 

Massa," model aliran dua langkah (two-step flow) menyatakan bahwa pesan 

media massa secara tidak langsung mencapai seluruh publik, melainkan 

berlangsung dengan bertahap. Tahap awal melibatkan penyebaran pesan dari 

 

18 Fiji Hasmawati, ‘Pengaruh Komunikasi Massa Terhadap Individu: Tinjauan Two Step 
Flow Dan One Step Flow’, Al-Izzah, Vol 11. No.1 2011, h 143-145. 
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media massa kepada individu-individu tertentu di antara audiens massa yang 

bertindak sebagai pemimpin opini (opinion leader) dan berfungsi sebagai 

gate-keeper. Kemudian, pemimpin opini ini meneruskan pesan media kepada 

audiens lainnya, yang merupakan tahap kedua, sehingga pesan sampai ke 

semua populasi. 

Para pemimpin opini dan pengikut mereka secara keseluruhan adalah 

bagian dari audiens massa. Biasanya, opinion leader sering berinteraksi 

dengan media dari pada pengikut mereka. Karena opinion leader memiliki efek 

yang signifikan kepada pengikutnya, sehingga pesan-pesan media massa 

memiliki efek yang lebih kuat berkat peran pemimpin opini. 

Model ini menunjukkan adanya sifat komplementer antara komunikasi 

massa dan komunikasi antarpribadi. Komunikasi massa adalah tahap pertama 

dari media ke pemimpin opini, dan tahap kedua adalah dari pemimpin opini 

ke pengikut, adalah komunikasi antarpribadi. Ada juga anggota audiens massa 

non-pemimpin yang menerima pesan media secara langsung, namun 

efektivitas komunikasi meningkat setelah interpretasi oleh pemimpin opini. 

Tanpa pemimpin opini, meskipun pesan mencapai audiens massa secara 

langsung, komunikasi cenderung kurang efektif. Kebanyakan audiens 

cenderung pasif. Model aliran dua langkah berpendapat bahwa Setelah tahap 

pertama, kualitas komunikasi massa meningkat melalui pemimpin opini 

sebagai variabel perantara. Tanpa variabel ini, efektivitas komunikasi massa 

terhadap audiens terbatas.19 

 

 

19 Megawati Wahjudianata dkk, Buku Ajar Komunikasi Massa (CV. Penerbit Qiara 
Media, 2021) h 129. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskripsi, menurut Nazir, 

penelitian ini meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem 

pemikiran, dan peristiwa tujuan membuat deskripsi sistematis, faktual, dan 

akurat fakta diteliti.1 

Adapun lokasi penelitian yaitu Kelurahan Samata, Kecamatan Somba 

Opu, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. 

B. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini mengadopsi metode studi kasus. Studi kasus, menurut 

Creswell, adalah eksplorasi dari "suatu sistem terikat", atau " kasus/beragam 

kasus", waktu ke waktu pengumpulan data mendalam dan melibatkan sumber 

informasi "kaya" konteks tertentu. Waktu dan tempat mengikat sistem terikat, 

sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas, atau 

individu.2 konteks ini, penelitian studi kasus akan memungkinkan peneliti 

untuk mendalam dan merinci tentang bagaimana media sosial memengaruhi 

opini publik, tanggapan masyarakat terkait jenis media sosial yang digunakan, 

serta dampaknya pada proses pemilihan presiden. 

 

 

1 Destiani Putri Utami dkk , “Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi,” 
Inovasi Penelitian Vol.1 No.1 2021, h 2738. 

2  Sri Wahyuningsih, “Metode Penelitian Studi Kasus Konsep, teori Pendekatan Psikologi 
Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya” (Madura: UTM Press, 2015), h 3. 
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C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Sumber data primer didapatkan langsung oleh peneliti melalui kegiatan 

lapangan seperti wawancara dengan informan. Untuk memilih informan, 

peneliti memilih kreteria yaitu pengguna media sosial aktif. Jadi, informan 

kunci penelitian adalah Guru SD Negeri Samata, Mahasiswa, warga Kelurahan 

Samata, serta informan ahli pengamat politik.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder., data diperoleh sumber kedua atau hasil penelitian 

orang lain, seperti studi kepustakaan, buku, jurnal, artikel, hasil studi 

sebelumnya, dan literatur lainnya memberikan informasi penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian studi kasus harus bisa membangun gambaran yang utuh 

tentang sebuah kasus-kasus tersebut. Untuk itu dibutuhkan kemampuan 

untuk memperkaya data dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber  

informasi. penelitian menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik 

wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. 

1. Wawancara   

cara untuk mendapatkan data penelitian adalah wawancara. 

Sederhananya, wawancara adalah proses interaksi individu melakukan 

wawancara sumber informasi atau responden komunikasi langsung. Metode 

wawancara upaya mendapatkan informasi untuk penelitian melakukan tanya 

jawab secara langsung antara pewawancara dan responden, baik dengan atau 

tanpa menggunakan pedoman wawancara. Data diperoleh dari wawancara 

informatif dan orientatif karena dilakukan baik individu bentuk kelompok.  
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Pertanyaan yang diajukan selama wawancara mendalam biasanya 

dibuat secara spontan. Pembicaraan pewawancara dan orang diwawancarai 

berlangsung secara tidak formal, sehari-hari. Salah satu tujuan wawancara 

mendalam adalah untuk menunjukkan kontribusi aktual dalam suatu situasi 

mengenai individu, peristiwa, aktivitas, perasaan, motivasi, tanggapan atau 

persepsi, tingkat dan jenis keterlibatan, dan lainnya.3 

Menggunakan teknik wawancara mendalam beberapa tokoh 

masyarakat yang telah ditentukan. Wawancara ini dapat memberikan 

wawasan tentang persepsi, sikap, dan pengalaman individu terkait dengan 

peran media sosial dalam membentuk opini mereka.  

2. Observasi  

Observasi cara sistematis dan disengaja mengumpulkan data melalui 

pengamatan dan pencatatan gejala yang diselidiki. Peneliti harus memasuki 

dunia sosial jika mereka ingin mengenal dunia sosial. Ini berarti mereka harus 

hidup di kalangan manusia (masyarakat), belajar bahasa mereka, menyaksikan 

kejadian secara pribadi, mendengarkan apa yang dikatakan orang lain, 

berpikir, dan merasakan apa yang mereka dengar. 4 

Penelitian ini menggunakan metode observasi langsung, yang berarti 

peneliti mencari, mengumpulkan, dan melakukan pengamatan untuk 

menentukan berbagai situasi di mana anggota masyarakat menggunakan 

media sosial. 

3. Dokumentasi  

Peneliti baru biasanya tidak memiliki pengetahuan tentang dokumen 

atau dokumentasi penelitian. Pertama; dokumen berfungsi bukti data, seperti 

 

3 Iryana dan Risky Kawasati “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif” 2019 h 7. 

4 Zuchri Adssamad, Metode Penelitian Kualitatif, 2021 h 147. 
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catatan-catatan, foto, rekaman video, atau dibuat seorang peneliti sebagai 

bukan data. Dokumen jenis ini biasanya disebut dokumentasi kegiatan atau 

kenangan. 

Dokumen berkaitan peristiwa, momen, atau kegiatan masa lalu yang 

digunakan untuk menghasilkan informasi, fakta, dan data diinginkan tujuan 

penelitian. Dokumen bentuk kedua berbeda bentuk pertama, dokumen 

berfungsi bukti aktivitas peneliti. Dalam bentuk kedua, dokumen dapat 

berfungsi sumber data, informasi, atau fakta kepada peneliti, seperti catatan, 

foto, dan rekaman video. Akibatnya, jenis kedua dibahas lanjut tulisan 

berikutnya metode pengumpulan data penelitian. penting harus dipahami baik 

tentang metode adalah pengertian dan kegunaan dokumen, jenis dokumen, 

dan nilai dokumen penelitian kualitatif. 

Dengan kata lain, dokumen dalam penelitian kualitatif juga dikenal 

sebagai kajian isi adalah objek penelitian, bukan sumber data. Artinya, 

penelitian hanya dilakukan dipastikan bahwa dokumen dikaji atau diteliti 

tersedia. Setelah itu, merencanakan langkah-langkah untuk penelitian isi. Ini 

termasuk membaca teks dokumen, membuat kategorisasi, memeriksa teks 

secara menyeluruh, melakukan klasifikasi sesuai kategorisasi dibuat, 

interpretasi, dan menarik kesimpulan.5 

peneliti menggunakan dokumentasi foto bukti, foto bersama informan 

melakukan wawancara. 

E. Analisis Data 

Penelitian menggunakan teknik analisis data kualitatif menggunakan 

metode wawancara mendalam, peneliti dapat menggali pengalaman, persepsi, 

 

5 Sapto Haryoko, Bahartiar, dan Fajar Arwadi, Analisis Data Penelitian Kualitatif 
(Konsep,Teknik, & Prosedur Analisis), (Makassar: Badan Penerbit UNM 2020) h 180-181. 
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dan pemikiran responden secara rinci terkait penggunaan media sosial dalam 

konteks politik, terutama terkait pemilihan presiden 2024. Pertanyaan 

terbuka dan penggalian mendalam memungkinkan pemahaman yang lebih 

dalam tentang bagaimana individu merespons informasi dan konten di media 

sosial, serta bagaimana interaksi dengan konten tersebut membentuk opini 

mereka yang selanjutnya, data akan dikumpulkan. 
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BAB IV 

PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMBENTUK OPINI PUBLIK PADA 

PEMILIHAN PRESIDEN 2024 (Studi Kasus di Kelurahan Samata Gowa) 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Biografis Kelurahan Samata 

Kelurahan Samata Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, Provinsi 

Sulawesi Selatan. luas wilayah 1,44 km², kelurahan ini ketinggian 43 meter 

permukaan laut dan hanya terdiri dari daerah daratan tanpa pantai, lembah, 

atau lereng. Di Kelurahan Samata terdapat dua jalan utama, Jalan Abdul Kadir 

Daeng Suro dan Jalan Karaeng Makkawari. mencapai Kelurahan Samata dari 

kota Makassar, Anda bisa melewati Jalan Perintis lalu ke Jalan Antang, atau bisa 

melewati Hertasning yang menuju Jalan Tun Abdul Razak. Secara 

administratif, Kelurahan Samata terbagi menjadi 2 dusun/lingkungan yaitu 

dusun samata dan dusun borong raukang, 8 RW/RK, dan 28 RT. Jarak tempuh 

ibu kota kecamatan ke Kelurahan Samata adalah sekitar 7 km waktu tempuh 

10 menit.1 

Adapun batas-batas kelurahan samata sebagai berikut: 

Batas Wilayah 

Tabel 4. 1 

1. Utara Kota Makassar 

2. Selatan Kelurahan romang polong 

3. Barat Kelurahan paccinongang 

4. Timur Kecamatan pattallassang 

 

 

1 BPS Kabupaten Gowa, ‘Kecamatan Somba Opu’, Kecamatan Somba Opu Dalam Angka 
2023, h 3-9. 



 

 
 

Peta Kelurahan Samata 

Gambar 4. 1 

 

Sumber: Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 

2. Penduduk  

Kelurahan Samata 9.740 penduduk pada tahun 2020–2023, dengan 

4.836 laki-laki dan 4.904 perempuan. Ini menunjukkan bahwa penduduknya 

cukup seimbang, dengan perbedaan sekitar 0,72% antara laki-laki dan 

perempuan.2 

Jumlah Penduduk 

Tabel 4. 2 

No  Jenis Kelamin Jumlah Penduduk 

1. Laki-laki  4.836 jiwa 

2. Perempuan  4.904 jiwa 

 

 

2 BPS Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu Dalam Angka 2023, h 13. 



 

 
 

3. Pendidikan  

Sumber daya manusia dapat dikembangkan, dibangun, dan dipajukan 

oleh pemerintah dengan bantuan pendidikan. Sumber daya manusia terdidik 

dan terampil adalah aset penting negara. Kelurahan Samata memiliki enam 

Taman Kanak-Kanak, tiga Sekolah Dasar, dan satu Sekolah Menengah Pertama 

untuk penduduknya.3 

4. Kesehatan  

Pembangunan di bidang kesehatan mencakup berbagai tahap dalam 

siklus kehidupan manusia. Keberhasilan pembangunan kesehatan akan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan fasilitas kesehatan 

sangat mendukung meningkatnya standar kesehatan masyarakat. Pada tahun 

2022-2024, terdapat 1 rumah sakit yaitu RSU Yapika.4  

5. Sarana Tempat Ibadah 

Kelurahan samata memiliki 15 mesjid masjid yang digunakan untuk 

shalat lima waktu, shalat Jumat, dan acara religious lainnya seperti pengajian 

serta peringatan hari-hari besar Islam. Selain masjid, terdapat 1 musholla yang 

lebih kecil dan biasanya digunakan untuk shalat lima waktu bagi komunitas 

yang tinggal di sekitar area tersebut, sedangkan tidak ada gedung gereja di 

kelurahan Samata manyoritas masyarakatnya menganut agama islam.5 

 

 

 

 

 

3 BPS Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu Dalam Angka 2023, h 21-24. 

4 BPS Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu Dalam Angka 2023, h 25. 

5 BPS Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu Dalam Angka 2023, h 30. 



 

 
 

Jumlah Sarana Tempat Ibadah Di Kelurahan Samata 

Tabel 4. 3 

NO Tempat Ibadah Jumlah 

1. Masjid  15 

2. Musholla  1 

3. Gereja  0 

B. Deskriptif Informan  

Peneliti telah mengumpulkan data mulai dari bulan Juli hingga Agustus 

2024. Data tersebut dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam 

dengan narasumber. Tujuan peneliti memahami media sosial membentuk 

opini publik pada pemilihan presiden 2024, dengan studi kasus di Kelurahan 

Samata Gowa.  

Temuan data penelitian berasal dari hasil wawancara mendalam 

dengan empat orang warga Kelurahan Samata. Selain itu, informan ahli yang 

berperan sebagai pengamat politik adalah seorang dosen dari UIN Alauddin 

Makassar. Berikut daftar nama informan diwawancarai selama penelitian: 

Tabel 4. 4 

NO Nama Usia Profesi Alamat 

1. M. Ichsan M 24 Tahun Wirausaha  Jl. Vetran 

Bakung 

2. Asmadi Rani Dj, 

S.pd. M.pd  

33 Tahun Guru SD Negeri 

Samata 

Jl. Abd. Kadir 

Dg Suro 

3. Nur Hikma 22 Tahun Mahasiswi UIN 

Alauddin 

Makassar 

Samata  



 

 
 

4. Dr. Ibnu Hajar 

S.Sos.I. M.I.Kom 

43 Tahun Dosen UIN 

Alauddin 

Makassar 

Villa Samata 

Sejahtera. B 

24 

 

C. Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Masyarakat 

Media sosial memiliki pengaruh signifikan persepsi masyarakat, 

terutama dalam konteks pemilu. Platform seperti facebook, tik tok, instagram, 

dan X (twitter) memungkinkan penyebaran informasi cepat dan luas, 

mempengaruhi pandang masyarakat terhadap kandidat presiden. Banyak 

warga Samata yang menghabiskan waktu cukup signifikan di media sosial 

setiap hari, dengan frekuensi penggunaan yang tinggi. Hal ini di ungkapkan 

oleh Asmadi Rani dalam wawancara: 

“Berbicara media sosial, kalau di katakan seperapa sering, sekarang itu 
media sosial hampir semua orang termasuk saya secara pribadi itu dua 
pertiga waktu dalam 24 jamnya, maksudnyakan nanti pada saat tidur 
baru tidak di gunakan itu media, duduk saja cek media sosialnya kita 
masing-masing.”6 

Sama halnya yang di ungkapkan oleh Nur Hikmah yang selalu membuka 

media sosial, ini memperkuat pernyataan sebelumnya dengan memberikan 

bukti tambahan bahwa penggunaan media sosial di Samata adalah bagian 

integral dari rutinitas harian: 

“Sebenarnya sering sekali karena tiap hari ku buka itu media sosial entah 
dari tik tok, Instagram dan lainnya.”7 

M Ichsan yang juga pengguna media sosial mengunkapkan sering 

membuka media sosial ketika memiliki waktu luang:  

 

6 Asmadi Rani Dj (33 Tahun) Guru SD Negeri Samata, Wawancara Tanggal 27 Juli 2024 
Di Samata. 

7 Nur Hikmah (22 Tahun) Mahasiswa, Wawancara Tanggal 28 Juli 2024 Di Samata. 



 

 
 

“Sering sekali tiap ada waktu luang pasti ka buka sosial media.”8 

Pengaruh media sosial juga dapat dilihat dari bagaimana pengguna 

terlibat diskusi politik dan bagaimana memproses informasi memberikan 

dampak pada pengetahuan terhadap capres maupun cawapres, seperti yang 

dikatakan Asmadi Rani: 

“Kalau informasi yang di dapatkan itu paling tidak seperti saat debat 
capres ada beberapa tahapkan, paling tidak kita mengdapatkan 
informasi-informasi visi misinya pada saat terpilih, yang kedua program-
programnya capres maupun cawapres yang di berikan oleh media sosial 
walaupun itu live pada saat debat capres maupun cawapresnya pasti 
setelah selesai debat pasti ada yang mengangkat di media sosial. apakah 
itu di media online atau di Instagram tik tok dan lain-lain”.9 

Hal ini berkaitan dengan pernyataan Nur Hikmah yang mengungkapkan 

bagaimana media sosial memperkaya pengetahuan mereka tentang program-

program kerja calon presiden dan wakil presiden: 

“Informasi saya dapatkan ke visi misinya itu capres dan cawapres baru 
saya lebih tahu tentang program-program kerjannya ini calon presiden 
dan calon wakil preside napa dari media sosial yang awalnya kaya 
programnya sedikit kutahu ternyata lebih luas lagi”.10 

Pada dasarnya penggunaan media sosial sudah bagian tak terpisahkan 

kehidupan sehari-hari masyarakat. Setiap hari, mereka terpapar berbagai 

informasi, opini, dan berita yang terus mengalir tanpa henti. Akibatnya, 

pandangan politik mereka pun perlahan dipengaruhi oleh mereka lihat dan 

baca di media sosial. Seperti yang di ungkapkan oleh M ichsan: 

“Sangat mempengaruhi karena informasi yang saya dapatkan kebayakan 
dari media sosial seperti tik tok ku suka baca komentarnya karena ada 
diskusi yang terjadi dalamnya sehingga na pengaruhi pendapat ku.”11 

 

8 M. Ichsan M (24 Tahun) Wirausaha, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024 Di Samata. 

9 Asmadi Rani Dj (33 Tahun) Guru SD Negeri Samata, Wawancara Tanggal 27 Juli 2024 
Di Samata. 

10 Nur Hikmah (22 Tahun) Mahasiswa, Wawancara Tanggal 28 Juli 2024 Di Samata. 

11 M. Ichsan M (24 Tahun) Wirausaha, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024 Di Samata. 



 

 
 

Sama halnya dengan Nur Hikmah mengungkapkan bahwa 

pandangannya menjadi lebih terbuka setelah melihat konten politik di media 

sosial: 

” Ya jauh sih, maksudnya lebih terbuka ki pikiran ku kalau kuliat ada 
kontennya orang tentang politik, kek pas pemilihan kemarin awalnya ini 
yang ku pilih tapi pas kuliat di media sosial begini sifatnya jadi beralihka 
lagi ke capres yang lain.”12 

Sebaliknya, Asmadi Rani yang merasa bahwa media sosial kurang 

mempengaruhi pandangan politinya: 

“Berbicara pengaruh atau tidaknya sosial media kalau saya secara 
pribadi lebih sebagai sumber informasi yang perlu di pertimbangkan, 
karena saya cenderung mencari informasi dari online maupun offline, 
dan saya lebih percaya pada analisis pribadi serta diskusi langsung 
dengan orang di sekitar saya, media online memang memberikan 
informasi tapi tidak selalu menjadi penentu utama pandangan politik 
saya.”13 

Perbedaan ini menggambarkan kompleksitas pengaruh media sosial 

terhadap pandangan politik masyarakat. Bagi mereka yang terpengaruh, 

media sosial berfungsi sebagai jendela informasi yang bisa membuka wawasan 

dan bahkan mengubah pilihan politik. Mereka melihat media sosial sebagai 

alat yang kuat untuk mendapatkan informasi terbaru dan mendalam tentang 

politik. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak terpengaruh, faktor-faktor seperti 

kesadaran profesional dan komitmen terhadap netralitas memainkan peran 

penting dalam menjaga independensi pandangan politik mereka. Mereka 

mungkin menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi, tetapi 

tidak membiarkan konten tersebut mempengaruhi keputusan politik mereka. 

Seperti yang di paparkan oleh Ibnu Hajar:  

“Tetapi dalam momentum pilpers ini sah-sah saja biasa saja terjadi 
perbedaan pandangan atau perbedaan pilihan politik itu sah-sah saja 

 

12 Nur Hikmah (22 Tahun) Mahasiswa, Wawancara Tanggal 28 Juli 2024 Di Samata. 

13 Asmadi Rani Dj (33 Tahun) Guru SD Negeri Samata, Wawancara Tanggal 27 Juli 
2024 Di Samata. 



 

 
 

dan pasti akan melahirkan pedebatan-perdebatan untuk kemudian 
masing-masing menjagokan dia punya calon.”14 

Selain itu banyaknya orang yang awalnya memiliki pilihan terhadap 

seorang kandidat presiden, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, informasi 

dan konten temui di media sosial mulai mempengaruhi persepsi mereka. 

Diskusi, komentar, dan berbagai konten politik yang beredar sering kali 

mengungkap sisi lain dari seorang kandidat, baik positif maupun negatif. 

Akibatnya, tak jarang orang yang awalnya mendukung satu kandidat kemudian 

mengubah pendapatnya dan beralih mendukung kandidat lain, karena 

informasi yang mereka dapatkan dari media sosial tersebut. Hal ini di 

ungkapkan oleh Nur Hikmah dalam wawancara: 

“iya pernah, buktinya awalnya pilih ka si a setelah selalu ka buka sosial 
media liat konten dan baca komentarnya na pengaruhi ka ternyata lebih 
bagus si b.”15 

Sama halnya dengan pendapat M Ichsan mengatakan banyaknya 

informasi yang diterima mengakibatkan banyak perbandingan yang 

mengubah pilihannya terhadap capres maupun cawapres: 

“Iya pernah, karena sakin banyaknya informasi yang saya dapat, banyak 
informasi banyak perbandingan akhirnya kita bisa mengubah pilihan.”16 

Namun berbeda dengan informan Asmadi Rani yang tidak pernah 

mengubah pilihannya semenjak di sahkannya kandidat presiden: 

“Kalau mengubah pilihan secara pribadi, tidak pernah mengubah pilihan 
saya sejak terbentuknya siapa calon presiden dan wakil presiden, 
semenjak di sahkannya dari ketiga capres tersebut saya sudah 
menentukan ini yang akan saya pilih, tidak usah saya sebut yang mana 
saya pilihkan, dan akhirnya itu terbukti setelah masuk di bilik suara di 
TPS itu saya memang memilih capres itu jadi berbicara berpengaruh 

 

14 Ibnu Hajar (43 Tahun) Dosen UIN Alauddin Makassar, Wawancara Tanggal 31 Juli 
2024 Di Samata. 

15 Nur Hikmah (22 Tahun) Mahasiswa, Wawancara Tanggal 28 Juli 2024 Di Samata. 

16 M. Ichsan M (24 Tahun) Wirausaha, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024 Di Samata. 



 

 
 

tidaknya media sosial terhadap pandangan politik kita ndak ada 
pengaruhnya kalau saya secara pribadi.”17 

Sementara itu media sosial tidak hanya mempengaruhi pandangan 

politik individu, tetapi juga sering kali berdampak pada hubungan dengan 

teman dan keluarga, terutama ketika pandangan politik yang berbeda muncul. 

Interaksi di media sosial dapat memperkuat perbedaan pandangan, dan dalam 

beberapa kasus, bahkan memicu ketegangan atau konflik antara orang-orang 

terdekat. Seperti yang di ungkapkan oleh Nur Hikmah: 

“Iya mempengaruhi karena to biasa kalau berbeda ki di capres ta sama 
teman ta kaya mau ki berkelahi kalau di bahas i lagi.”18 

Sama halnya yang di ungkapkan oleh M Ichsan bahwa media sosial 

mempengaruhi hubungan dengan teman atau keluarga yang memiliki 

pandangan politik berbeda karena informasi yang di dapatkan berbeda:  

“Iya paling berpengaruh karena kita punya pandangan biasa berbeda 
mungkin dari satu paslon pandangannya berbeda karena mungkin ini 
informasi dari sosial media yang kita dapat berbeda dari informasi sosial 
media yang dia dapat.”19 

Sebaliknya, Asmadi Rani mengunkapkan pentingnya menjaga sosialitas 

dan kekeluargaan di atas segala perbedaan yang bersifat politis: 

“Kalau saya secara pribadi biasa saja, karena saya berprinsip kita boleh 
beda pilihan tetapi tidak boleh beda tujuan maksudnya sosialitas kita 
atau kekeluargaan kita tidak boleh di batasi dengan politik, kenapa saya 
mengatakan tidak boleh dibatasi oleh politik, Ketika kita membatasi 
kekeluargaan kita dengan politik, maka itu menguragi sosialitas kita, 
masa gara-gara politik kita bertengkar tapi ada juga yang gara-gara beda 
pilihan dia bisa baku cek cok dengan keluarganya.”20 

 

17 Asmadi Rani Dj (33 Tahun) Guru SD Negeri Samata, Wawancara Tanggal 27 Juli 
2024 Di Samata. 

18 Nur Hikmah (22 Tahun) Mahasiswa, Wawancara Tanggal 28 Juli 2024 Di Samata. 

19 M. Ichsan M (24 Tahun) Wirausaha, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024 Di Samata. 

20 Asmadi Rani Dj (33 Tahun) Guru SD Negeri Samata, Wawancara Tanggal 27 Juli 
2024 Di Samata. 



 

 
 

Media sosial memiliki pengaruh kuat membentuk persepsi publik 

terhadap calon presiden pemilu 2024. Media sosial tidak hanya menjadi 

sumber utama informasi, tetapi juga arena di mana masyarakat sering terlibat 

dalam diskusi, saling mengoreksi, dan berdebat. Interaksi-interaksi ini secara 

tidak langsung membentuk dan mengarahkan persepsi individu terhadap para 

calon, yang pada akhirnya mempengaruhi preferensi dan keputusan mereka 

sebagai pemilih seperti yang di ungkapkan oleh Ibnu Hajar: 

“Media sosial itu punya pengaruh lumayan mempengaruhi publik atau 
khalayak ramai terkait tentang persepsi Masyarakat kepada calon 
presiden, karena dalam bersosial media merekapun kadang saling 
mengoreksi kadang juga terjadi tanya jawab dan perdebatan-perdebatan 
yang tentu itu akan mengundang secara tidak langsung persepsi masing-
masing individu terhadap calon presiden tahun 2024 ini.”21 

Di Kelurahan Samata potensi penggunaan media sosial terhadap 

partisipasi politik mempunyai pengaruh seperti yang di katakan oleh Ibnu 

Hajar: 

“Ya tetap punya pengaruh, potensi untuk kemudian khusunya di 
kelurahan samata membangkitkan ghaira untuk terlibat dalam 
pemilihan presiden, apakah itu efek dari tontonan media televisi atau kah 
media sosial akun facebook atau tik tok atau Instagram itu semua 
memiliki dampak kepemilihan ada ke inginan ada ketertarikan dari 
warga untuk terlibat dalam menentukan pilihan politiknya.”22 

Selain penjelasan di atas Ibnu Hajar juga menjelaskan mengenai adanya 

perubahan dalam pengaruh media sosial yang ikut mewarnai proses politik 

khusunya tahun ini: 

“Dari media sosial di tahun politik 2024 ini tentu ikut mewarnai dalam 
proses politik khususnya tahun ini kenapa karena media sosial selalu 
hadir memberikan persepsi dan asumsi pengaruh terhadap khalayak 
ramai karena ini sebagai tontonan bagi Masyarakat, bagi anak-anak 
muda karena instrumen yang namanya handephon android itu sangat 
dekat dengan setap individu sehingga dalam setiap waktu menit jam itu 

 

21 Ibnu Hajar (43 Tahun) Dosen UIN Alauddin Makassar, Wawancara Tanggal 31 Juli 
2024 Di Samata. 

22 Ibnu Hajar (43 Tahun) Dosen UIN Alauddin Makassar, Wawancara Tanggal 31 Juli 
2024 Di Samata. 



 

 
 

sangat aktif dalam membaca dan menonton apakah itu berita politik 
ataukah berita yang lain.”23 

D. Respon Masyarakat Terhadap Media Sosial Sebagai Pembentuk Opini 

Publik 

Salah satu pembentuk opini publik yang paling menonjol era digital 

adalah media sosial. Platform seperti facebook, tik tok, instagram, dan X 

(twitter) memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas, 

memfasilitasi diskusi dan interaksi antar individu dan kelompok. Media sosial 

memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam dialog tentang isu-isu 

penting, berbagi pandangan, dan mempengaruhi. Hal ini sesuai pernyataan 

Ibnu Hajar bahwa :  

“Media sosial punya peran yang sangat besar dalam membangun opni-
opini publik, terlepas itu opininya ada opini copy paste dari perdebatan 
di media televisi oleh tim sukses ataukah opini-opini liar yang terbangun 
dari bacaan-bacaan dari analisis-analisis pendek dari sebagian tim 
sukses”.24 

Keterangan informan tersebut menekankan peran besar media sosial 

membentuk opini publik. Media sosial alat utama membentuk pandangan dan 

sikap politik masyarakat. Sebagian opini di media sosial berasal dari 

perdebatan di televisi yang disebarkan oleh tim sukses kandidat. Selain itu, ada 

juga opini liar dari bacaan dan analisis singkat di media sosial yang sering tidak 

berdasar. Ini meningkatkan potensi penyebaran hoaks dan informasi 

menyesatkan. Lebih lanjut Asmadi Rani mengemukakan: 

“Media sosial sangat berpengaruh karena informasi sangat cepat 
menyebar. lewat media sosial saya biasa melihat berita dan pendapat 
orang-orang tentang calon presiden. dikomen biasa juga saya baca 
beberapa pendapat mereka tentang calon presiden mereka biasa 
berdebat tentang calon yang mereka dukung. tapi pendapat dan 

 

23 Ibnu Hajar (43 Tahun) Dosen UIN Alauddin Makassar, Wawancara Tanggal 31 Juli 
2024 Di Samata. 

24 Ibnu Hajar (43 Tahun) Dosen UIN Alauddin Makassar, Wawancara Tanggal 31 Juli 
2024 Di Samata. 



 

 
 

informasi yang ada di dalamnya tidak selalu benar, makanya kita harus 
hati-hati.”25 

Hal ini juga di ungkapkan oleh Nur Hikmah bahwa media sosial 

membentuk opini publik yang sangat signifikan: 

“Ya sangat signifikan dalam membentuk opini publiknya tapi ada yang 
perlu di perhatikan kaya penyebaran informasinya cepat apalagi media 
sosial itu memungkinkan penyebaran informasi baik fakta maupun 
hoaks barukan kita tidak tahu itu fakta atau hoakx makanya kita sendiri 
harus tahu sebagai pengguna media sosial.”26 

Sama halnya M Ichsan juga mengatakan bahwa media sosial sangat 

mempengaruhi opini publik karena media sosial di anggap sebagai sumber 

informasi yang paling cepat dan memiliki jangkauan luas: 

“Sangat berpengaruh sekali ini peran media sosial dalam membentuk 
opini publik karena yang paling sampai ke masyarakat itu sosial media.”27 

Pada pemilihan presiden tahun ini, peran media sosial semakin krusial 

menyebarkan informasi dan narasi beragam mulai kritik hingga dukungan 

pemilu damai. Namun ada pihak tertentu yang kontennya bersifat negatif 

seperti yang di ungkapkan oleh Ibnu Hajar dalam wawancara: 

“Peran media sosial dalam pemilu secara umum khusunya konteks 
pilpers 2024 itu memang sangat aktif, konpetitif dalam hal pemberitaan 
atau info-info tulisan-tulisan, narasi-narasi di beberapa akun media 
sosial yang membahas tentang pilpers 2024 terlepas dari narasinya itu 
ada yang memberikan kritik, ada yang mengiginkan proses berjalan 
secara jujur adil kemudian ada juga yang mensuport proses pemilu 
berjalan dengan damai namun ada juga yang membuli ini semuakan 
varian-varian dari dinamika proses pilpres di tahun 2024 di akun media 
sosial.”28 

Media sosial memainkan peran meningkatkan keterlibatan politik di 

Kelurahan Samata, terutama di kalangan pemilih pemula yang jumlahnya 

 

25 Asmadi Rani Dj (33 Tahun) Guru SD Negeri Samata, Wawancara Tanggal 27 Juli 
2024 Di Samata. 

26 Nur Hikmah (22 Tahun) Mahasiswa, Wawancara Tanggal 28 Juli 2024 Di Samata. 

27 M. Ichsan M (24 Tahun) Wirausaha, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024 Di Samata. 
28 Ibnu Hajar (43 Tahun) Dosen UIN Alauddin Makassar, Wawancara Tanggal 31 Juli 

2024 Di Samata. 



 

 
 

cukup besar pada pilpres tahun ini seperti yang di ungkapkan M Ichsan dalam 

wawancara: 

“Saya merasa media sosial meningkatkan partisipasi politik masyarakat 
di Kelurahan Samata, karena banyaknya jumlah pemilih pemula yang 
cukup besar di pilpers tahun ini menjadikan media sosial sebagai 
informasi utama bagi mereka yang mempengaruhi cara pandang dan 
keputusan politik mereka.”29 

Sedangkan pendapat Nur Hikmah yang menyatakan bahwa media 

sosial belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan partisipasi politik, hal 

ini sangat bergantung pada kesadaran individu: 

“saya rasa belum semuanya karena tergantung kesadaran ta ji.”30 

Berbeda yang dikatakan oleh informan Asmadi Rani yang mengatakan 

sebagian masyarakat Kelurahan Samata mempercayai informasi yang mereka 

terima melalui media sosial: 

“Kalau perannya media sosial di kelurahan samata mungkin 50% lah, 
lima puluh lima puluh ada yang percaya terhadap media itu ada yang 
tidak karena tidak semua pengguna media sosial itu bisa dia buktikan 
kalau ini informasi yang dia teruskan benar atau tidak tapi ada juga yang 
bisa membuktikan ini valid atau tidak”.31 

penting untuk masyarakat untuk lebih kritis menyikapi informasi dan 

selalu memeriksa kebenarannya sebelum mempercayai atau membagikannya. 

Karena media sosial digunakan oleh berbagai kalangan dengan beragam latar 

belakang, termasuk usia yang tidak dapat diprediksi, penyebaran hoaks sangat 

berisiko dan dapat menyesatkan banyak orang. Seperti menurut M Ichsan: 

“Sebenarnya bagi orang yang awam berbahaya, tapi kalau orang yang 
sering membaca atau mengikuti sebelum-sebelumnya mungkin bisa 
menepis hal-hal seperti itu, tapi rawan sekali ini karena kita tidak tahu 

 

29 M. Ichsan M (24 Tahun) Wirausaha, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024 Di Samata. 

30 Nur Hikmah (22 Tahun) Mahasiswa, Wawancara Tanggal 28 Juli 2024 Di Samata. 

31 Asmadi Rani Dj (33 Tahun) Guru SD Negeri Samata, Wawancara Tanggal 27 Juli 
2024 Di Samata. 



 

 
 

sosial media umur berapa yang pakai, siapa, latar belakangnya apa jadi 
sangat berpegaruh bisa jadi menyesatkan.”32 

Hal ini sependapat dengan pernyataan Nur Hikmah: 

“Tanggapan saya kita juga sebagai pemilih kan harus kritis dalam 
menyarin informasi jangan mudah terprofokasi tidak menyebarkan 
konten yang belum terprivikasi.”33 

Berbeda dengan pendapat Asmadi Rani yang netral atau tidak terlalu 

peduli dengan informasi beredar di media sosial mungkin tidak merasa 

terpengaruh secara langsung: 

“Kalau tanggapan saya tentang informasi yang diberikan oleh media 
sosial biasa-biasa saja, tidak ada untungnya bagi saya, yang di rugikan itu 
adalah kandidatnya, kalau dia kontra terhadap kandidat tersebut pasti 
dia akan memberikan informasi hoax terhadap capres itu, pasti dia ingin 
menjatuhkan salah satu calon supaya Masyarakat itu beralih pilihan 
sebelum hari Hnya.”34 

Pernyataan di atas menunjukkan bagaimana media sosial bisa 

menjangkau semua lapisan masyarakat, menghubungkan warga dengan 

informasi terkini, dan menyediakan platform untuk mengekspresikan 

pandangan politik mereka. Keaktifan warga Samata di media sosial juga 

mengindikasikan peningkatan kesadaran dan minat mereka dalam mengikuti 

perkembangan politik serta berpartisipasi langsung dalam proses pemilihan. 

Hal ini terutama terlihat pada banyaknya pemilih pemula yang sangat akrab 

dengan teknologi digital dan media sosial. Pemilih pemula ini memanfaatkan 

platform seperti facebook, tik tok, instagram, dan X (twitter) untuk mencari 

informasi, berdiskusi, dan membentuk opini politik mereka, yang pada 

gilirannya memperkuat partisipasi politik mereka dan mempengaruhi hasil 

pemilihan seperti yang di katakan oleh Nur Hikmah pada saat wawancara: 

 

32 M. Ichsan M (24 Tahun) Wirausaha, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024 Di Samata. 

33 Nur Hikmah (22 Tahun) Mahasiswa, Wawancara Tanggal 28 Juli 2024 Di Samata. 

34 Asmadi Rani Dj (33 Tahun) Guru SD Negeri Samata, Wawancara Tanggal 27 Juli 
2024 Di Samata. 



 

 
 

“Menurutku kekuatannya yang sangat besar mempengaruhi hasil 
pemilihan presiden apalagi itu jangkauannya media sosial sangat luas 
yang dapat di jangkau oleh masyarakat.”35 

M Ichsan juga mengatakan sangat mempengaruhi karena informasi dari 

sosial media dapat tersebar dengan sangat cepat: 

“Sangat mempengaruhi karena informasinya cepat tersebar.”36 

Sama halnya dengan ungkapan Asmadi Rani media sosial sebagai 

platform yang sangat strategis dalam kampanye politik, termasuk pemilihan 

presiden. Kemampuannya untuk menyebarkan informasi secara cepat dan 

massal membuatnya menjadi sarana yang tak tergantikan dalam 

menyampaikan program kepada pemilih: 

“Kalau saya itu sangat luar biasa karena memang di butuhkan media 
sosial apalagi dalam tingkat nasional seperti pemilihan presiden untuk 
di gunakan bersosialisasi kepada Masyarakat. Karena media sosial hanya 
beberapa menit saja sudah bisa tersebar seIndonesia jadi memang benar 
besar peranangnya kalau berbicara media sosial terkait pemilihan 
presiden karena kita sangat mudah memberikan informasi.”37 

Dari segi kualitas diskusi politik di media sosial, terdapat aspek positif 

dan negatif yang dapat dilihat. Di satu sisi, diskusi politik di media sosial sering 

kali memicu konflik antara pendukung kandidat, yang dapat menyebabkan 

ketegangan dan perpecahan di masyarakat. Namun, di sisi lain, media sosial 

juga memperluas partisipasi publik dalam diskusi politik. Semakin banyak 

warga yang terlibat dalam diskusi publik dan menyuarakan pendapat mereka, 

sehingga berbagai pandangan dapat diungkapkan dan dibahas secara terbuka. 

Hal ini menciptakan lingkungan di mana masyarakat tidak takut menyuarakan 

pendapat mereka, memperkaya kualitas dialog politik, dan meningkatkan 

 
35 Nur Hikmah (22 Tahun) Mahasiswa, Wawancara Tanggal 28 Juli 2024 Di Samata. 

36 M. Ichsan M (24 Tahun) Wirausaha, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024 Di Samata. 

37 Asmadi Rani Dj (33 Tahun) Guru SD Negeri Samata, Wawancara Tanggal 27 Juli 
2024 Di Samata. 



 

 
 

partisipasi dalam proses demokrasi. Seperti yang diungkapkan oleh Nur 

Hikma: 

“Mungkin diskusi politik yang terjadi di media sosial ada dampak sisi 
positifnya ada negatifnya ya sisi negatifnya mungkin kek konflik antara 
pendukung begitu, kalau sisi positifnya mungkin memperluas 
keterlibatan publik di media sosial lebih banyak warga negara yang 
terlibat dalam diskusi publik dan menyuarakan pendapat mereka begitu 
jadi kita tidak takutki menyuarakan pendapat ta”.38 

Hal ini sejalan dengan wawancara informan M Ichsan bahwa diskusi 

politik dimedia sosial  masih ingin di tingkatkan: 

“Kalau masalah diskusi politik sebenarnya masih kurang bagus , karena 
ada biasa konten yang na lihat padahal belum na tahu valid atau hokas 
itu malah na sebar mi itu biasa melahirkan konflik”.39 

Berbeda dengan peryataan Asmadi Rani yang berfokus pada dampak 

buruk dari penyebaran konten yang belum diverifikasi kebenarannya yang 

sering kali memicu konflik dan memperburuk diskusi: 

“Kalau yang saya amati dari beberapa media sosial memang sih agak 
panas juga antara sesama pendukung tetapi kalau memang orangnya itu 
ngotot dia berdebat lewat media, ada beberpa pendukung yang saling 
melempar komentar saya anggap itu tidak ada manfaatnya.”40 

Sejak popularitas media sosial meningkat, cara masyarakat Kelurahan 

Samata berinteraksi dan berdiskusi tentang politik telah mengalami 

perubahan yang cukup signifikan. Media sosial telah membuka akses informasi 

luas dan beragam, memungkinkan masyarakat untuk mudah terlibat diskusi 

politik. Setiap individu kini bisa mendapatkan informasi dari berbagai sumber 

di media sosial, yang kemudian mereka telusuri dan pelajari lebih lanjut. 

Proses ini membentuk opini pribadi masing-masing, yang pada akhirnya 

menciptakan komunikasi yang lebih interaktif dan dinamis, di mana 

 

38 Nur Hikmah (22 Tahun) Mahasiswa, Wawancara Tanggal 28 Juli 2024 Di Samata. 

39 M. Ichsan M (24 Tahun) Wirausaha, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024 Di Samata. 

40 Asmadi Rani Dj (33 Tahun) Guru SD Negeri Samata, Wawancara Tanggal 27 Juli 
2024 Di Samata. 



 

 
 

masyarakat saling bertukar pengetahuan dan pandangan politik. Seperti yang 

di ungkapkan oleh M ichsan dalam wawancara: 

“iya karena maing-masing punya opini dari yang dia dapat, iformasi yang 
dia dapat dari sosial media akhirnya dia telusuri pelajari akhirnya dia 
punya opini tersendiri, sehingga ada semacam komunikasi bertukar 
pengetahuan.”41 

Ada pula yang mengatakan bahwa di media sosial orang cenderung 

mempercayai informasi yang mereka lihat di media sosial tanpa memeriksa 

kebenarannya terlebih dahulu, seperti Asmadi Rani mengatakan: 

“Ada juga yang mengubah pandangannya, ada yang menganggap semua 
informasi di media sosial itu benar sehingga ada yang ngotot, seperti ada 
kelemahan atau kekurangan dari capres itu dia menganggap kekurangan 
itu adalah kelebihannya, dia bisa membolak balikan fakta, sehingga bisa 
aterpengaruh perdebatan antar wargakan, karena ada yang memberikan 
informasi yang baik dan yang tidak benar maka itu bisa membuat 
pertengkaran tersebut.”42 

Pernyataan ini mencerminkan fenomena yang sering terjadi di media 

sosial, di mana informasi tidak akurat atau bias menyebar dengan cepat, 

mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat. Dalam Islam, kita diajarkan 

untuk selalu memverifikasi informasi sebelum mempercayai atau 

menyebarkannya. Hal ini sesuai firman Allah QS An-Nur/24:15 
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Terjemahnya: 

”(Ingatlah) ketika kamu menerima (berita bohong) itu dari mulut ke 
mulut; kamu mengatakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui 
sedikit pun; dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam 
pandangan Allah itu masalah besar.”43 

 

41 M. Ichsan M (24 Tahun) Wirausaha, Wawancara Tanggal 24 Juli 2024 Di Samata. 

42 Asmadi Rani Dj (33 Tahun) Guru SD Negeri Samata, Wawancara Tanggal 27 Juli 
2024 Di Samata. 

43 ‘Kementerian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, h 351. 



 

 
 

Ayat ini memperingatkan kita bahwa sering kali masyarakat cenderung 

menyebarkan berita palsu dari satu orang ke orang lain tanpa menyadari 

konsekuensi seriusnya. Meskipun berita tersebut terlihat sepele, dalam 

pandangan Allah, hal ini dapat menjadi persoalan yang sangat serius. 

Ayat ini juga relevan dengan situasi di media sosial saat ini, di mana 

informasi yang tidak akurat atau berat sebelah bisa dengan cepat menyebar 

dan memengaruhi pandangan serta sikap banyak orang. Islam mengajarkan 

kita untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayainya 

atau menyebarkannya, karena penyebaran informasi yang salah bisa 

merugikan banyak orang dan menimbulkan dampak yang besar. 

 

 

 

 

 



 

60 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disusun peneliti peran 

media sosial membentuk opini publik pada pemilihan presiden 2024 studi 

kasus di Kelurahan Samata Gowa, disimpulkan: 

1. Pengaruh media sosial terhadap persepsi masyarakat di Kelurahan Samata 

terhadap calon presiden pada pemilihan presiden 2024 menunjukkan dua 

pandangan yang berbeda berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 

empat masyarakat Kelurahan Samata. Pertama, masyarakat yang 

berprofesi sebagai wirausaha, dosen, dan mahasiswa setuju bahwa media 

sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap pandangan politik mereka. 

Kedua, informan yang berprofesi sebagai guru merasa bahwa media sosial 

kurang mempengaruhi pandangan politiknya. Kedua pandangan ini 

menunjukkan bahwa pengaruh media sosial terhadap pandangan politik 

sangat bergantung pada konteks individu, serta tingkat kesadaran politik 

masing-masing. 

2. Respon masyarakat Kelurahan Samata terhadap media sosial pembentuk 

opini publik pada pemilihan presiden 2024 menunjukkan media sosial 

memiliki peran sangat besar membentuk opini publik.  

B. Implikasi Penelitian  

Berdasarkan temuan penelitian dan diskusi sebelumnya, ada beberapa 

konsekuensi yang dapat diambil dari hal ini: 



 

 
 

1. Peran media sosial membantu masyarakat karena kehadiran sosial 

media masyrakat dengan cepat dapat mencari informasi mengenai 

politik serta mencari informasi paling baru yang belum pernah 

diketahui sebelumnya. 

2. Masyarakat harus menggunakan media sosial dengan lebih cerdas, 

mengingat banyaknya hoaks yang dapat menyesatkan dan memecah 

belah serta verifikasi informasi sebelum membagikannya. 
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