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PODOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-latin 

Daftar huruf bahasa arab dan terjemahanya ke dalam huruf latin  dapat dilihat 

pada table berikut  

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf  Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jin J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ



 
 

xi 
 

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain „ apostrep terbalik ع
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 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Min M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah „ Apostop ء

 Ya Y  Ye ئ
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Hamza yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa bertanda 

apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ). 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti Vokal bahasa Indonesia.  Terdiri atas vokal 

tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fatha  a A ا َ

 Kasrah i I ا َ

 Dammah u U ا َ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliteransinya berupa gabungan huruf yaitu : 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fatha dan ya ai a dan i ى َ 



 
 

xiv 
 

 Fatha dan wau au a dan u ؤَ 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: 

Harkat dan huruf Nama Huruf tanda Nama 

 Fatha dan alif atau ya a a dan garis di atas … ا َ │…ىَ 

 Kasrah dan ya i i dan garis di atas ى

 Dammah dan wau u u dan garis di atas وَ 

 

4. Ta Marbutah  

Translinterasi untuk tamarbutah ada dua yaitu : tamarbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fatha, kasra, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. walau pada kata yang berakhir dengan tamarbutah diikuti oleh kata 
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yang K menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

tamarbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasyidid ( ). 

Dalam transliterasinya ini lambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonang ganda) yang diberi tanda syddah. Jika huruf ََ ي ber-tasydid di akhir 

sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliteransikan 

seperti huruf maddah ( i ). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َلا  

(alif lam ma’arifah). Dalam podoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

qamariah. Kata sandang tidak tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya.  

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-) 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (  ) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia  

Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian 

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa 

Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’an ), sunnah, khusus dan umum. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkainteks Arab, maka 

harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafzal al-jalalah ( الله ) 

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

atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan Arab mengenal huruf capital (Alif  caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

capital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 

Huhuruf 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 

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

pada awal kalimat, maka huruf (AL-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk 
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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). 

Beberapa singkata yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta‟ala 

saw. = sallahu a‟laihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

I. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w. = Wafat tahun 

Qs…/…: 4 = QS An-Nisa/4:32 atau QS A<t‟Tubah>n/9:71 

HR = Hadis riwayat 

UURI = Undang-Undang Republik Indonesia  

Kab. = Kabupaten 

h. = Halaman 
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ABSTRAK 

 

Nama          :  Rika Novita Sari 

Nim          :  30600116073 

Judul Skripsi    : DINAMIKA POLITIK LOKAL PASCA PERUBAHAN 

DESA MENJADI KELURAHAN (Study Kasus Kelurahan 

Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan) 

 

Penelitian ini berjudul Dinamika Politik Elit Lokal Pasca Perubahan Desa 

menjadi Kelurahan.  mengemukakan dua rumusan masalah yaitu Bagaimana Latar 

belakang terjadinya Perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kelurahan Bulukunyi 

Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Bagaimana Dinamika Politik dan Proses 

terbentuknya Kelurahan di Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan 

Kabupaten Takalar. 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan 

untuk mengetahui, bagaimana Peran Elit Lokal dalam Proses Perubahan dan Pasca 

Perubahan desa menjadi Kelurahan di Kelurahan Bulukunyi Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. Dan untuk mengetahui  

mendeskripsikan dampak dari tarik menarik kepentingan elit lokal pasca 

Perubahan di Kelurahan Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan 

Kabupaten Takalar. 

Jenis penelitian bersifat kualitatif deskriptif, dengan menggunakan 

pendekatan desentralisasi, otonomi daerah, kelurahan, elit, dinamika politik lokal. 

Sumber data yang digunakan adalah sumber primer yaitu informasi yang 

bersumber dari pengamatan langsung kelokasi penelitian, sedangkan sumber 

sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi atau studi kepustakaan untuk 

melengkapi data-data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan peralihan Desa menjadi Kelurahan di 

Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan adalah untuk menghindari 

terjadinya konflik elit dan juga berasal dari usulan Bupati Takalar yang di dukung 

oleh Tokoh. Proses Peralihan Desa Menjadi Kelurahan Bulukunyi Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan yaitu Usulan Bupati Takalar dan Terbitnya peraturan 

Daerah atau Perda. Dalam proses peralihan desa menjadi kelurahan tidak terlepas 

dari kepentingan elit Politik dalam mewujudkan Kelurahan, Dukungan dan 

bantuan Dari Tokoh Masyarakat. Dampak Perubahan Status Desa menjadi 

Kelurahan di Kelurahan Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan adalah 

Pertama, Pada bidang pemerintahan masyarakat lebih memilih sistim kelurahan 

karena dampak yang dirasakan lebih efektif dan efisien setelah menjadi kelurahan. 

Kedua, masyarakat juga lebih memilih sistem kelurahan. Beberapa hal memang 

masih sama dan tidak ada perubahan.  

Implikasi Dengan terbentuknya Kelurahan Bulukunyi, diharapkan bisa 

menghilangkan konflik dan mempermudah masyarakat dalam urusan pelayanan, 

baik dalam administratif dan kependudukan,mampu meningkatkan pembangunan 

masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Implementasi publik secara umum adalah pendapat-pendapat yang disatukan 

dan ditetapkan oleh aktor politik dalam upaya menentukan serta mencapai suatu 

tujuan bersama. Hakikatnya orang yang menciptakan aturan-aturan tertentu 

memiliki pengaruh terhadap kekuasaan yang mampu melakukan itu semua.1 

Sejak "Ketetapan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah" 

(sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) 

diundangkan dan diubah kembali menjadi "Ketetapan Nomor 23 Tahun 2014", 

telah terjadi perubahan yang sangat luas dalam reformasi sistem kekuasaan 

negara. Pembentukan otonomi daerah memberikan peluang. Pelaksanaan “UU No. 

22 Tahun 1999” yang berorientasi pada pembangunan pada tahun 1998 berubah 

menjadi tujuan yang sangat bermanfaat, dan pembangunan berubah menjadi 

tujuan kemerdekaan dan keadilan. Timbulnya fenomena pemekaran wilayah 

menjadi suatu penerapan untuk merubah tata cara dalam melakukan 

pembangunan. Maka orientasi penyelenggaraan pembangunan bergeser kearah 

desentralisasi. Beberapa orang atau kelompok meragukan orgensi pemikiran 

manover tersebut dengan berbagai alasan mendasar seperti politik, sosologi, 

Agama serta Sejarah. Kondisi orientasi pembangunan demikian pada wilayah 

otonomi daerah yang seakan mempunyai daya tarik sendiri, sehingga tidak heran 

jika trus menjadi perbincangan di berbagai kalangan, kelompok masyarakat 

bahkan pembuat kebijakan sekalipun belum lagi tanggapan masyarakat beragam 

yang sedikit banyak meramaikan kontroversi. Kuatnya wacana tersebut juga 

                                                             
1
 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi  (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama 2008), h.20  
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semakin meningkatkan perdebatan dan perbedaan pendapat antara kaum elit 

politik.2 

Elit lokal memberikan proses penyadaran kepada rakyat, yang dalam istilah 

Marx adalah kesadaran kelas, terhadap kondisi kemiskinan dan kelemahan serta 

tingkat pengangguran yang tinggi. Semakin tinggi tingkat kesadaran rakyat, maka 

semakin mudah mengorganisasikan rakyat untuk melakukan perlawanan. 

Terorganisasi atau tidak suatu perlawanan ditentukan seberapa penting dan besar 

tujuan perlawanan yang akan dilakukan untuk rakyat banyak. semakin penting 

buat rakyat, maka semakin penting pula kehadiran dan peran elit lokal. Sebab elit 

lokal itulah yang secara kultural mereka percayai. Tujiuan utama dari Elit Lokal 

adalah memberikan perubahan untuk mengatasi ketimpangan yang ada di 

masyarakat.3 

“Upaya Pemerintah di Indonesia untuk melakukan pemekaran daerah masing-

masing, tidak hanya terletak pada suatu level tertentu tetapi juga Terhadap 

Pemerintahan Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, maupun Desa. Tingkah 

laku atau cara hidup masyarakat yang selalu mengacu pada falsafah hidup selalu 

dipertahankan untuk menciptakan momentum sosial. Peningkatan jumlah desa 

melalui perubahan desa diyakini sebagai salah satu trend yang berkembang dalam 

kehidupan bermasyarakat. Pemekaran desa dinilai sebagai upaya pemerataan 

pembagunan, peningkatan pelayanan publik, dan perubahan yang berwawasan 

lingkungan”. 

Pemberian kewenangan seluas-luasnya terkait dengan otonomi daerah kepada 

daerah kabupaten dan kota mampu memberikan tanggung jawab serta sikap yang 

proposional terhadap pemerintah kabupaten daerah maupun kota. Yang artinya 

bahwah pemberian hak tanggung jawab terhadap pengaturan pembagian tanggung 

jawab terhadap penggunaan sumber daya nasional yang berkeadilan juga 

                                                             
2
 Eva yunita, “ skripsi POLITIK PEMEKARAN WILAYAH (Studi Terhadap Pemekaran 

Kecamatan Sukamaju Selatan di Kabupaten Luwu Utara)” hal.1 

 
3
 Yusron. Elit Lokal dan Civil Society (kediri di tengah demokratisasi). (jakarta: pustaka  

LP3ES, 2009), h 37. 
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pengelolaan keuangan pusat dan daerah. Dalam mengurus dan mengatur rumah 

tangga sendiri, sudah barang tentu daerah memerlukan biaya yang cukup besar 

guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. 

Oleh karena itu, daerah diberi hak dan wewenang untuk menggali sumber-sumber 

pendapatan daerahnya sendiri. 

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa otonomi 

adalah polah pemerintahan sendiri. Otonomi daerah adalah kewajiban yang 

memiliki hak dan wewenang agar mampu menghendel urusan pribadi sendiri 

dengan aturan Undang-Undang yang berlaku.
4
 Selain itu otonomi daerah juga 

bertujuan untuk meningkatkan Penggunaan dan Dayaguna terhadap pelayanan 

masyarakat sehingga mampu menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai 

bidang dan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga mampu 

menumbuhkan kemandirian daerah sehingga mampu bersaing dengan daerah lain 

dalm proses peningkatan pertumbuhan.5 

 Penerapan desentralisasi tidak hanya untuk pembagian kekuasaan melaikan 

bagaimana kekuasaan itu berdampingan dengan kewenangan untuk bagaimana 

pemerintah mengatur daerahnya sendiri.  Dalam hal meningkatkan pelayanan dan 

meningkatkan kesejahteraan rakyat bukan untuk memenuhi ambisi elit politik atau 

karna mengejar jabatan.  

Banyak yang mengirah bahwa pembuatan otonomi daerah adalah upaya untuk 

melekatkan kekuasaan dengan masyarakat. Berawal dari hubungan dekat 

masyarakat dengan pemerintah dengan pemerintah dari hubungan sosial yang 

mampu menghadirkan tujuan dan kerja sama antara masyarakat untuk 

memakmurkan rakyat yang ada di daerah dan mampu dinikmati oleh rakyat itu 

sendiri. Mengetahui kebutuhan rakyat dan daerahnya seharusnya pemerintah 

                                                             
4
 Departement Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa  

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 992. 
5
 H. A. W. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia (Jakarta: PT Raja  

Grafindo Persada, 2005), h. 17. 
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daerah mampu mempercepat baik dalam hal penggunaan dan kebutuhan dalam 

pelayanan terhadap rakyat.6 

Pemekaran berbagai daerah di Indonesia untuk meningkatkan taraf 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah, kota dan daerah provinsi. Dalam 

undang-undang tersebut juga terdapat aturan tentang landasan hukum pemekaran 

daerah, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Dengan undang-undang ini, banyak daerah membutuhkan 

pemekaran.7  

Dari berbagai kebutuhan masyarakat tentang pelayanan yang baik dari 

pemerintah, salah satu solusinya adalah perubahan wilayah yang mampu 

menciptakan kebijakan publik yang sangat Ampu dan terjamin.  Pekerjaan 

membagi wilayah adalah untuk melampirkan layanan publik kepada masyarakat, 

tetapi tidak mudah untuk menciptakan layanan dalam kasus wilayah yang baru 

dibuat. Membutuhkan tanggung jawab dan kerja keras dari berbagai elemen. 

Kekuasaan secara garis besar adalah keahlian  dalam mendorong perubahan 

sikap seseorang. Kekuasaan jelaskan secara umum sebagai kemampuan seorang 

pelaku untuk memberi dampak perubahan sikap seorang sehingga sesuai atau 

persis dengan keinginan pelaku yang memiliki kekuasaan. Biasanya menganggap 

bahwa perjuangan kekuasaan (Power Struggle) mempunyai tujuan yang 

menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Beraganggapan bahwa politik 

adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan kekuasaan.8 

Khalifa dalam Islam adalah seseorang yang patut untuk di teladani dan mampu 

memberikan contoh yang baik untuk orang banyak. didalam Islam juga dikatakan 

bahwa iman adalah seseorang yang harus mampu mengembangkan amanah yang 

                                                             
6
 Khairul Ikhwan Damanik, dkk., Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan 

Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat? (Jakarta: Yayasan 

Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 214. 
7
 Mudrajad Kuncoro, Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, 

Kota  dan Kawasan? (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 300-301. 
8
 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi  (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama 2008),h. 18-19 
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diberikan rakyat kepadanya dan mampu memegang tanggung jawab dan mampu 

mengabdikan diri kepada masyarakat karena pemimpin ialah seseorang yang 

mampu mengabdikan hidup dan dirinya kepada rakyatnya yang telah memilihnya 

dengan melakukan pelayanan serta mampu memegang jabatan dan tanggung 

jawab yang diberikan kepada seorang pemimpin tersebut.9 

Khalifa adalah seseorang yang mengabdikan dirinya kepada rakyat yang telah 

memilihnya. Penjelasan tersebut tidak hanya dijadikan sebagai bahan bacaan saja 

tetapi harus mampu diterjemahkan dengan maksud yang terkandung. Bahkan 

agama Islam memandang seorang pemimpin tidak lebih tinggi statusnya dari 

rakyat, karena sekali lagi hakikat pemimpin adalah melayani kepentingan rakyat. 

Jika seorang khalifa mampu menyelesaikan tugasnya, maka sebagai rakyat  kita 

harus taat dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh khalifa, rakyat harus mau 

mengikuti dan menjalankan perintah dari khilafa selama apa yang diperintahkan 

tidak melanggar norma-norma yang berlaku.10  Seorang khalifa harus bersikap adil 

dan amanah seperti yang di gambarkan dalam QS. an-Nisa/4:58. 

                             

                            

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.11 

 

 

 

                                                             
9
Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Mutiara Hadist 6, (Semarang: Pustaka Rizki 

Putra, 2003), h.26 
10

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Mutiara Hadist 6, h. 29 
11

 Departemen agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 227-228 
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Menurut Imam At-Thabari dalam tafsirnya, ayat ini ditunjukan kepada 

para pemimpin, memegang kekuasaan untuk menjaga amanat yang telah diberikan 

kepada dirinya terutama hal yang berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan 

rakyat maupun bawahannya serta berbuat adil dalam memberikan keputusan. 

Sedangkan menurut Imam Ar-Razi dalam tafsir Mafatih al-Ghaib, amal perbuatan 

manusia dikategorikan menjadi tiga bagian: 

Pertama yang berkaitan dengn urusan Tuhan. Dalam hal ini, Allah memerintahkan 

agar seseorang memegang amanat berupa menjalankan perintah-perintahnya 

sertah menjauhi larangannya. Lingkup bahasannya cukup luas sekali bagai lautan 

yang tak bertepi, bahkan Ibnu Mas’ud berpendapat bahwa segala amanat terdapat 

dalam berbagai dimensi kehidupan seperti wudhu, shalat, zakat, dan puasa. 

Kedua, amanat yang berkaitan dengan orang lain seperti pinjam meminjam, tak 

mengurangin timbangan dalam berniaga begitu juga tak menyebarkan segala 

keburukan orang lain. Dalam hal ini masuk kriteria keadilan para penguasa 

kepada rakyatnya ataupun keadilan seorang ulama’ kepada jama’ahnya dengan 

cara tak memberatkan kepada mereka. Ketiga, amana terhadap diri manusia 

sendiri dengan cara memilih yang terbaik untuk dirinya di dunia dan akhirat serta 

tak mendahulukan hawa nafsu dan menjauhkan dari segala yang merugikan. Dari 

penjelasan ini dapat dipahami bahwa orang yang menunaikan amanah niscaya 

hidupnya menjadi berkah dan penuh hikmah.12 

Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan “Amanat kepada yang berhak. 

Pengertian “amanat” dalam ayat ini, ialah suatu yang dipercayakan kepada 

seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata “amanat” dengan 

pengertian ini sangat luas, meliputi “amanat” allah kepada hambanya, amanat 

seseorang kepada sesamanya dan terhadap diri sendii. Makna dari ayat diatas 

adalah tentang pemimpin yang memegang mandat Allah swt  untuk menjalankan 

kepemimpinan dimuka bumi. Dalam ayat ini menuntut pemimpin untuk brsikap 

adil dalam mengambil keputusan, karena semua manusia dimata Allah itu sama 

tidak ada yang dibeda-bedakan.  

                                                             
12

 Majid Ma’arif, Tarikh-e Umumu_ye Hadist  (Sejarah Hadist). Terj. Abdillah Musthafa, 

cet. I (T.t: Nur Al-Huda, 2012), Hal.30. 
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Desa adalah salah satu bentuk dari kehidupan bersama, tinggal bersama-sama 

yang hampir semuanya saling mengenal dan kebanyakan dari mereka hidup dari 

pertanian, perkebunan dan lain-lain.13 Pemilihan langsung Kepala Desa sebagai 

bentuk implementasi dari sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia 

berdampak pada munculnya elit-elit atau penguasa baru dipedesaan. Muncul 

aktor-aktor atau elit didesa turut menentukan arah kebijakan pemeritah serta 

menguasai sebagian besar sumber ekonomi yang adadi desa seperti, tuan tanah, 

lembaga-lembaga koopratif, LSM, pemimpin agama, partai politik, aparat dan lain 

sebagainya. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Oleh karena itu, 

desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan 

kondisi sosial budaya masyarakat setempat.Pembentukan desa dapat berupa 

penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau 

pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di 

luar desa yang telah ada. Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi 

kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan 

memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Desa yang berubah 

menjadi kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil. Desa 

yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan 

daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan 

masyarakat setempat. Desa mempunyai ciri budaya khas atau adat istiadat lokal 

yang sangat urgen.14  

Seperti halnya di Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan sejak 

pergantian Kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat pada tahun 2008, 

mulai bermunculan berbagai persoalan dalam masyarakat. Kepentingan elit 

terkait pilkades yang menimbulkan konflik antar elit dan program-program 

pemerintahan desa sudah tidak berorientasi pada pengembangan dan 

                                                             
13

Harian B. Setiawan, Aksitektur Lingkyngan dan Perilaku, (Yogyakarta: Dapartemen 

Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995) h.51 
14

 Willy R. Djandra. Paksis Good Governence.(Yogyakarta: Pondok Edukasi. 2006)h.3 
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pemberdayaan masyarakat sebagaimana preode sebelumnya sehingga munculah 

ide untuk merubah desa menjadi Kelurahan. 

Sejak masa bergulirnya sistem pemilu langsung, khususnya pemilu untuk 

kepala desa, politik lokal di Indonesia memperlihatkan satu fenomena politik yang 

tampak bertolak belakang: para elit politik saling bersaing sengit sehingga 

menimbulkan konflik antar elit lokal ini terjadi karena persaingan dalam pemilu 

telah menjelma menjadi kerjasama dalam pelaksanaan pemerintahan. Dengan 

demikian, persaingan antar elit politik lokal dapat dimaknai sebagai situasi yang 

menegaskan berbagai perbedaan politik mereka demi mengartikulasikan 

kepentingan kolektif kelompok sosial yang coba diwakili. Perbedaan itu bisa 

bersifat ideologis atau kebijakan, khususnya kebijakan yang hanya 

menguntungkan seseorang atau sekelompok orang saja.  

Salah satu perubahan yang cukup mendasar pasca reformasi adalah persaingan 

politik yang semakin tinggi di indonesia. Dalam era keterbukaan dan 

demokratisasi, bahkan negara-negara yang tadinya totaliter, termasuk Indonesia 

pada masa orde baru, pun harus belajar menerapkan demokrasi sesungguhnya. 

Memang pemerintahan orde baru menggunakan demokrasi sebagai landasan 

pemerintahannya. Tapi, dalam pelakanaannya masih terbatas pada demokrasi 

prosedural (prosedural democracy) dan bukan berdemokrasi dalam arti 

sesungguhnya (substantive democracy). Proses demokrasi dipelintir begitu rupa, 

sehingga dalam setiap Pemilu kita akan dapat dengan mudah memprediksisi 

apayang akan keluar sebagai pemenang. Tapi Desakan dari dalam maupun luar 

membuat gerakan reformasi berkembang dan akhirnya Indonesia harus belajar 

lagi untuk menerapkan demokrasi dalam jalurnya yang benar.15 

Pemilihan Kepala Desa yang sering disingkat dengan Pilkades mungkin bukan 

istilah yang asing lagi untuk saat ini. Sebagai wadah untuk menampung aspirasi 

politik masyarakat sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan Desa 

pilkades diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat Desa 

                                                             
15

Firmanzah, Persaingan ligitimasi kekuasaan dan marketing politik, (Jakarta: Yayasan 

PustkaObor Indonesia, 2010)h. 85. 
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tertentu, untuk mengangkat calon yang layak sebagai Kepala Desa Pilkades 

merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintahan modern dan 

demokratis. Pesta demokrasi yang dilakukan ditingkat wilayah terkecil ini pada 

dasarnya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan pemerintah tentang tata 

cara penyelenggaraan pilkades. Sehingga seluruh rangkaian tahapan-tahapannya 

mulai dari pembentukan panitia pilkades sampai pada pelantikan Kepala Desa 

terpilih diharapkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dengan 

demikian proses pemilihan Kepala Desa akan berjalan dengan baik tanpa 

mempengaruhi keutuhan masyarakat. Dan harapan masyarakat dapat terpenuhi 

untuk terpilihnya Kepala Desa yang baru dan dinyatakan layak untuk memimpin 

dan menjalankan roda pemerintahan Desa. Hal inilah yang didambakan oleh 

setiap masyarakat Desa demi terciptanya keadaan yang kondusif.  

Namun dalam prakteknya pilkades yang sudah diatur oleh perundang-

undangan pemerintah untuk saat ini sangat sulit terselenggara dengan lancar dan 

berkualitas karena bermainnya faktor-faktor kepentingan politik, kepentingan 

untuk ingin berebut kekuasaan ketimbang hakikat yang diingini oleh pilkades. 

Disamping itu penyelenggaraan pilkades juga tidak terlepas dari pengaruh 

kebudayaan. Seiring dengan hal ini didalam pelaksanaan pilkades tidak jarang 

menuai kericuhan dan konflik. Proses pelaksanaan pilkades diwarnai dengan 

persaingan tidak sehat, kericuhan, kekerasan yang akhirnya menuai konflik. 

Seperti halnya di Bulukunyi, sebelum di ubah menjadi Kelurahan, pada saat 

pemilihan kepala desa yang di pilih masyarakat secara langsung pada tahun 2008, 

mulai bermunculan berbagai persoalan dalam masyarakat. Munculnya 

kepentingan elit yang saling bertentangan yang menimbulkan konflik. Persoalan-

persoalan tersebut mengindikasikan bahwa sosial yang terjalin di antara 

pemerintah dan masyarakat relasi tidak berlangsung dengan baik. Relasi sosial 

dalam bentuk komunikasi sosial antara masyarakat dengan pemerintah seharusnya 

memberikan jalan untuk mencapai sebuah kesepakatan demi terciptanya suatu 

keteraturan dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Kepentingan 
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masyarakatyang seringkali terabaikan dan tidak terkomunikasian dengan baik 

mengakibatkan konflik dan kesenjangan sosial selalu saja terjadi.  

Awal mula terjadi konflik politik  ini diawali pra pilkades, dimana masyarakat 

masing-masing memilih satu sama lain dan akhirnya terbagi menjadi dua 

kelompok dikarenakan pendukung calon kades nomor satu dan calon kades nomor 

dua, hal ini nampak disebabkan pendukung oleh tali persaudaraan masing-masing 

dan sangatlah jelas. Kedua calon ini bernama Abdul Samad calon kades nomor 

satu baik dan juga kades yang terpilih dan Munta calon kades nomor dua. Selain 

tali persaudaraan, mereka melakukan kampanye ke masyarakat lainnya. 

Sebenarnya kedua calon kades ini adalah satu keluarga juga sehingga sulit untuk 

menemukan solusi. Disinilah awal mula terjadinya persaingan politik diantara 

kelompok masyarakat nomor satu dan nomor dua, dan pasca pilkades masyarakat 

tetap saja konflik dan bahkan sementara waktu di Desa Bulukunyi Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar ini sempat dikatakan memiliki dua 

Kepala Desa disebabkan masyarakat pendukung nomor dua tidak rela dipimpin 

oleh kades yang terpilih yaitu yang nomor satu, tetap menganggap Kepala Desa 

mereka masing-masing.  

Terlepas dari apakah Perubahan daerah baru banyak menimbulkan persoalan, 

namun kita dapat memahami bahwa mainstream dari otonomi daerah adalah 

desentralisasi dan demokrasi. Secara luas bentuk-bentuk desentralisasi 

diantaranya meliputi peristiwa-peristiwa yang melibatkan orang-orang yang ada 

dalam institusi atau otoritas yang di pilih melalui pemilu juga termaksud upaya 

masyarakat pada tingkat lokal sangat berpengaruh pada pembentukan panitia-

panitia lokal yang ditunjuk untuk menaikkan partisipasi aktif masyarakat. 

Misalnya, fenomena yang terjadi di Kelurahan Bulukunyi Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan dimana terjadi perubahan desa menjadi Kelurahan dan 

pada saat itu kelompok elit masyarakat banyak yang berperan aktif dalam 

mempengaruhi masyarakat baik yang pro maupun kontra terhadap perubahan 

tersebut.  



 

11 
 

Pada masa orde baru, eksistensi tokoh masyarakat ini kemudian hanya 

dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan orde baru (Soeharto), dan menjadi 

instrumen yang digunakan pemerintah untuk menekan keinginan masyarakat lokal 

yang menginginkan pengelolaan secara mandiri atas sumber-sumber yang ada di 

daerahnya. Seiring dengan berlakunya kebijakan desentralisasi, kecenderungan 

tokoh masyarakat kemudian tidak lagi menjadi sebagai alat legitimasi pemerintah 

pusat tetapi tokoh masyarakat, kini lebih cenderung melihat ruang perpolitikan 

secara pragmatis. Namun, perebutan kekuasaan ditingkat lokal kini menciptakan 

kembali ruang-ruang konflik yang tajam serta memicu pula munculnya 

etnosentrisme dan ego kedaerahan yang berlebihan. 

Di era orde baru, keberadaan tokoh masyarakat hanya digunakan sebagai alat 

untuk melegitimasi kekuasaan orde baru yaitu era Soeharto, kemudian sebagai alat 

yang digunakan oleh pemerintah untuk menekan keinginan masyarakat lokal yang 

ingin mengelola sumber pendapatan daerahnya secara mandiri. Dengan 

berkembangnya kebijakan desentralisasi, sebagian tokoh masyarakat tidak lagi 

menjadi alat legitimasi pemerintah pusat, tetapi tokoh masyarakat memiliki peran 

yang lebih dominan dalam memandang politik secara nyata. Tetapi Persaingan 

merebut kekuasaan di tingkat lokal itu memicu kembalinya berbagai konflik yang 

hebat serta memiju adanya etnosentrisme dan ambisi ego yang memuncak. 

Berkaitan dengan itu, Kelurahan Bulukunyi yang merupakan wilayah Prasejara 

yang memiliki dinamika politik lokal yang sangat kompleks.  
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B. Rumusan Masalah 

Memperhatikan luasnya cakupan latar belakang masalah yang akan diteliti 

mengenai “Dinamika Politik Elit Lokal Pasca Perubahan Desa Menjadi 

Kelurahan (Studi Kasus di Kelurahan  Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng 

Selatan Kabupaten Takalar)” Kemudian muncul pertanyaan dan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Latar Belakang  Terjadinya Perubahan desa menjadi 

Kelurahan di Kelurahan Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan  

Kabupaten Takalar? 

2. Bagaimana Dinamika Politik Elit dan Proses terbentuknya Kelurahan di 

Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar? 

 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara umum peneliti bertujuan 

untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu kejadian yang memiliki dampak 

terhadap adanya kepentingan elit lokal di kelurahan Bulukunyi kecamatan 

polong bangkeng selatan kabupaten takalar secara khusus, penelitian ini 

bertujuan untuk:  

a. Untuk mengetahui Peran Elit Lokal dalam Proses Perubahan dan Pasca 

Perubahan desa menjadi Kelurahan di Kelurahan Bulukunyi Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. 

b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak dari tarik menarik 

kepentingan elit lokal pasca Perubahan di Kelurahan Bulukunyi Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. 
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2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat Akademik 

1) Memberikan sumbangan pemikiran yang mengarah pada pengembangan 

teori-teori keilmuan khususnya pada kajian ilmu politik. 

2) Memberikan wawasan keilmuan dan memperkaya kajian tentang 

pemekaran wilayah dan kesejahteraan masyarakat. 

b. Manfaat Praktis 

1) Memberi bahan rujukan kepada masyarakat luas khususnya masyarakat 

yang berminat untuk memahami atau mempelajari realitas ilmu politik. 

2) Sebagai upaya menyadarkan masyarakat tentang pentingnya sebuah 

pemekaran wilayah untuk sebuah kesejahteraan dan pemekaraan wilayah 

harus berdampak positif untuk masyarakat. 

3) Hasil tersebut juga dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan kegiatan 

ilmiah khususnya dalam rangka penelitian kedepannya. 

4) Sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu politik di UIN 

alauddin Makassar. 

 

D.  Tinjauan Pustaka 

 Berdasarkan dari beberapa penulisan karya ilmiah terdahulu yang memiliki 

judul atau tema yang berkaitan dengan judul yang di buat oleh peneliti  yaitu 

sebagai berikut: 

1. Penelitian oleh Eva Yunita. Skripsi yang berjudul “Politik Pemekaran 

Wilayah” (studi kasus terhadap pemeksaran kecamatan suka maju selatan di 

Kabupaten Luwu Utara). Penelitian ini membahas tentang pemekaran 

Kecamatan Sukamaju di bagian selatan Kabupaten luwu Utara. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang pembentukan dan 

proses politik di Kecamatan Suka Majuu Selatan di Kabupaten Luwu Utara. 

Wacana pemekaran Kabupaten Sukamaju Selatan sudah ada sejak 2002, 
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namun baru disahkan hingga 2018. Berbagai faktor dinamis membuat proses 

pemekaran Kabupaten Sukamaju Selatan menjadi kenyataan. Metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu berupa 

cerita naratif, narasumber, dan dokumen (seperti foto dan catatan pribadi). 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara dan pencatatan. Analisis data dibagi menjadi tiga tahap 

yaitu reduksi data, representasi data, dan verifikasi data. Teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teori desentralisasi dan teori elit.
16

 

Perbedaan Penelitian diatas dengan peneliti yang akan meneliti adalah 

penelitian di atas ia berfokus terhadap politik pemekaran Wilayah di 

kecamatan suka maju kabupaten luwu utara. sedangkan yang akan saya teliti 

adalah lebih fokus terhadap dinamika politik elit lokal pasca perubahan desa 

menjadi kelurahan di kelurahan bulukunyi kecamatan polongbangkeng 

Selatan. Dan metode yang saya gunakan untuk meneliti adalah metode 

Kualitatif. 

 

2. Penelitian oleh Lifi Anis Tahara Andi “Pengaruh pemekaran wilayah 

Kecamatan Terhadap Pembangunan Dan pelayanan Publik di 

Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara”,. Penelitian ini dari 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik  Universitas Hasanuddin Makassar, 

Setelah membaca skripsinya kita bisa mengetahui apa yang menjadi titik 

fokus penelitian yang dilakukan di kabupaten Luwu Utara khususnya 

Kecamatan Tana lili. Peneliti membahas pembentukan / pemekaran Tana Lili, 

serta mempelajari perkembangan dan kondisi pelayanan publik sebelum dan 

sesudah pemekaran. Faktor-faktor yang berdampak besar terhadap 

perkembangan dan kondisi pelayanan publik.
17

  

                                                             
16

 Eva Yunita “Politik Pemekaran Wilayah (Study Terhadap Pemekaran Kecamatan 

Sukamaju Selatan di Kabupaten Luwu Utara)”, Skripsi (Makassar: Fakultas Ushuluddin Filsafat 

dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), h. IV 
17

 Lifia Anis Tahara Andi Lantara. “Pengaruh Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap 

Pembangunan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara”, Skripsi 

(Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2016), h. x. 
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Perbedaan Penelitian diatas dengan peneliti yang akan meneliti adalah 

penelitian di atas ia berfokus terhadap pengaruh pemekaran wilayah terhadap 

pembangunan dan pelayanan publik di kecamatan tana lili kabupaten luwu 

utara. sedangkan yang akan saya teliti adalah lebih fokus terhadap dinamika 

politik elit lokal Pasca Perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kelurahan 

Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan. Dan metode yang saya 

gunakan untuk meneliti adalah metode Kualitatif.  

 

3. Penelitian oleh Anjar Zakaruddin “Dampak Pemekaran Dalam 

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Masyarakat Desa Waturempe 

Kecamatan Tikep Kabupaten Muna”, penelitian ini dari Fakultas Ilmu 

Sosial Dan Ilmu Politik. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu 

bagaimana dampak yang diterapkan sejak pemekaran ketersediaan sarana dan 

prasarana di Desa Waturempe Kecamatan Tikep Kabupaten Muna. Setelah 

membaca penelitian tersebut kita bisa mengetahui fokus penelitian tersebut 

yaitu tentang bentuk ketersediaan infrastruktur jalan, pasar tradisional, 

ketersediaan jaringan listrik dan fasilitas air bersih. Metode penelitian yang 

digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif, yaitu mengamati langsung 

objek yang diteliti melalui survei kuesioner dan wawancara, serta 

menggunakan teknologi pengumpulan data melalui observasi, dimana peneliti 

memberikan pertanyaan dan jawaban kepada responden dan tergugat atas 

pertanyaan yang diteliti.
18

 

Perbedaan Penelitian diatas dengan peneliti yang akan meneliti adalah 

penelitian di atas ia berfokus terhadap Dampak pemekaran terhadap 

kesediaan sarana dan prasarana masyarakat desa waturempe kecamatan tikep 

kabupaten muna. sedangkan yang akan saya teliti adalah lebih fokus terhadap 

dinamika politik elit lokal Pasca Perubahan Desa menjadi Kelurahan di 

Kelurahan Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan. Dan metode yang 

saya gunakan untuk meneliti adalah metode Kualitatif. 

                                                             
18

 Anjar Zakaruddin. “Dampak Pemekaran Dalam Ketersediaan Sarana dan Prasarana 

Masyarakat Desa Waturempe Kecamatan Tikep Kabupaten Muna”, Skripsi (Makassar: Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2013), h. x. 
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4. Penelitian oleh Tata Yusuf K “Pengaruh Pelaksanaan Pemekaran Wilayah 

Terhadap Kualitas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan 

Majasari”, Penelitian ini dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Univesitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang. Yang menjadi fokus penelitiannya 

ingin mengetahui pengaruh pemekaran wilayah terhadap kualitas pelayanan 

kartu tanda penduduk (ktp) di Kecamatan. Yang menjadi tujuan utama 

penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelaksanaan 

pemekaran wilayah terhadap kualitas pelayanan kartu tanda penduduk di 

Kecamatan Majasari. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah 

asosiatif kuantitatif.
19

 

Perbedaan Penelitian diatas dengan peneliti yang akan meneliti adalah 

penelitian di atas ia berfokus terhadap pengaruh pemekaran terhadap kualitas 

pelayanan kartu tanda penduduk di kecamatan majasari. sedangkan yang akan 

saya teliti adalah lebih fokus terhadap dinamika politik elit lokal pasca 

perubahan desa menjadi kelurahan di kelurahan bulukunyi kecamatan 

polongbangkeng Selatan. Dan metode yang saya gunakan untuk meneliti 

adalah metode Kualitatif. 

5. Penelitian oleh Ahmat Irfan “,Dampak Pemekaran Kecamatan Pulau 

Pisang Kabupaten Pesisir Barat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di 

Kantor Kecamatan”, Penelitian ini dari Fakultas ilmu sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Lampung. Yang menjadi tujuan peneliti ialah untuk 

menemukan gambaran bagaimana berjalannya pelayanan publik dikantor 

kecamatan pulau pisang usai pemekaran. Metode yang digunakan peneliti 

adalah metode dekriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Cara 

mengumpulkan data yang dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara, 

                                                             
19

 Tata Yusuf K. “Pengaruh Pelaksanaan Pemekaran Wilayah Terhadap Kualitas 

Pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Majasari”, Skripsi (Serang: Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2010), h. x. 
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berfoto dan mengamati langsung. Kemudian data yang peneliti dapatkan akan 

diolah dan dianalisis.
20

 

Perbedaan Penelitian diatas dengan peneliti yang akan meneliti adalah 

penelitian di atas ia berfokus terhadap dampak pemekaran terhadap kualitas 

pelayanan publik di Kantor Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat. 

sedangkan yang akan saya teliti adalah lebih fokus terhadap dinamika politik 

elit lokal pasca perubahan desa menjadi kelurahan  di kelurahan bulukunyi 

kecamatan polongbangkeng Selatan. Dan Metode yang saya gunakan untuk 

meneliti adalah metode kualitatif. 

MATRIX HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian  Metodologi 

Penelitian 

Hasil Penelitian  

 

Eva 

Yunita 

2018 
21

 

“Politik Pemekaran 

wilayah (Study 

Terhadap Pemekaran 

Kecamatan Sukamaju 

Selatan di Kabupaten 

Luwu Utara)”. 

Kualitatif Dari hasil penelitian yang dilakukan 

peneliti mendapatkan fakta bahwa 

munculnya isu pemekaran di kecamatan 

suka maju adalah adanya usulan dari 

masyarakat setempat yang mendapatkan 

kesulitan dalam pelayanan publik. Serta 

kurangnya ekonomi masyarakat dan 

jarak tempuh dari ibu kota sangat jauh 

sehingga mempengaruhi letak geografis 

.  

Lifi Anis 

Tahara 

Andi 

“Pengaruh pemekaran 

wilayah Kecamatan 

Terhadap 

kualitatif Dari hasil penelitian yang dilakukan 

peneliti mendapatkan dua fakta yaitu, 

pertama kondisi pelayanan dan 

                                                             
20

 Ahmad Irfan. “Dampak Pemekaran Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat 

Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan”, Skripsi (Bandar Lampung: Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2017), h. x 
21 Eva Yunita “Politik Pemekaran Wilayah (Study Terhadap Pemekaran Kecamatan 

Sukamaju Selatan di Kabupaten Luwu Utara)”, Skripsi (Makassar: Fakultas Ushuluddin Filsafat 

dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), h. IV 
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Lantara 

 2016
22

 

Pembangunan Dan 

pelayanan Publik di 

Kecamatan Tana Lili 

Kabupaten Luwu 

Utara”. 

pembangunan setelah pemekaran 

menjadi jauh lebih baik. Kedua, 

Pemerintah lebih memperhatikan apa-

apa yang menjadi kebutuhan 

masyarakatnya mulai dari bagaiamana 

memberikan pelayanan yang baik 

terhadap masyarakat  juga terhadap 

infrastruktur  yang baik dan masyarakat 

pun harus ikut andil didalam 

mewujudkannnya. 

Anjar 

Zakaruddi

n 

2013
23

 

“Dampak Pemekaran 

Dalam Ketersediaan 

Sarana dan Prasarana 

Masyarakat Desa 

Waturempe 

Kecamatan Tikep 

Kabupaten Muna”. 

Kualitatif 

deskriptif 

Dari hasil penelitian yang dilakukan 

peneliti mendapatkan fakta bahwa 

pemekaran sarana dan prasarana tidak 

berjalan dengan baik. Kesediaan sarana 

dan prasarana dapat dilihat dengan tidak 

adanya fasilitas air, listrik, jalanan, juga 

tidak adanya ketersediaannya penjualan 

bahan-bahan pokok yang berpotensi 

mengurangi pendapatan dan sangat 

mempengaruhi sistem ekonomi yang 

ada di desa Waturempe.  

Yusuf K 

2010
24

 

“Pengaruh 

Pelaksanaan 

Pemekaran Wilayah 

Terhadap Kualitas 

asosiatif 

kuantitatif 

Dari penelitian yang dilakukan peneliti 

mendapatkan fakta adanya pengaruh 

yang sangat penting terhadap 

pemekaran wilaya terkait dengan 

                                                             
22

 Lifia Anis Tahara Andi Lantara. “Pengaruh Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap 

Pembangunan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara”, Skripsi 

(Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2016), h. x. 
23

 Anjar Zakaruddin. “Dampak Pemekaran Dalam Ketersediaan Sarana dan Prasarana 

Masyarakat Desa Waturempe Kecamatan Tikep Kabupaten Muna”, Skripsi (Makassar: Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2013), h. x. 
24

 Tata Yusuf K. “Pengaruh Pelaksanaan Pemekaran Wilayah Terhadap Kualitas 

Pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Majasari”, Skripsi (Serang: Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2010), h. x. 
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Pelayanan Kartu 

Tanda Penduduk di 

Kecamatan Majasari”. 

kualitas pelayanan publik  atau 

pelayanan KTP karena tingkat 

masyarakat dapat dilihan juga dari 

proses pelayanan kartu tanda penduduk. 

Pun sama halnya dengan pemekaran 

seharusnya mampu mensejahterakan 

masyarakat tersebut.  

Ahmad 

Arifin 

2017
25

 

“Dampak Pemekaran   

Kecamatan Pulau 

Pisang Kabupaten 

Pesisir Barat” (Studi 

kasus Terhadap 

Kualitas Pelayanan 

Publik di Kantor 

Kecamatan)”. 

Kualitatif    Dari penelitian yang dilakukan peneliti 

mendapatkan fakta tentang  penerapan  

infastruktur (pembangunan fisik), 

kelincahan, pegangan, dan merasa 

simpatik. dimana tingkat baik dan 

buruknya suatu pelayanan di Kantor 

Kecamatan Pulau Pisang berjalan 

dengan baik.  

Rika 

Novita sari 

 

“Dinamika Politik Elit 

Lokal Pasca 

Perubahan  Desa 

Menjadi Kelurahan 

(Studi Kasus di 

Kelurahan  Bulukunyi 

Kecamatan 

Polongbangkeng 

Selatan Kabupaten 

Takalar). 

 

 

kualitatif 

 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten 

Takalar, tepatnya di Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan. Guna untuk 

mencari tahu Bagaimana Peran Elit 

Lokal Pasca Pemekaran daerah serta 

Dampak konflik yang ditimbulkan 

pasca pemekaran tersebut. Yang 

sementara ini akan dilakukan penelitian 

dalam waktu dekat oleh Peneliti. 

 

 

                                                             
25

 Ahmad Irfan. “Dampak Pemekaran Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat 

Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan”, Skripsi (Bandar Lampung: Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2017), h. x 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

Teori adalah perlengapan untuk menganalisis, tetapi teori bukan hanya untuk 

menganalisis tetapi juga untuk sebagai alat bagaimana memahami suatu fakta atau 

openi yang terjadi didalam suatu fenomena.tapi tekadang teori yang kita gunakan 

belum tentu mampu untuk menganalisis secara detail atau selesai segala sesuatu 

yang kita analisis. Maka dari itulah melalui dari sebuah penemuan teori mampu di 

tegaskan, diperjelas, atau bisa saja disanggah berdasarkan kejadian yang ada di 

lokasi pada saat meneliti.26 

Berdasarkan judul skripsi yang akan saya teliti maka saya sebagai peneliti akan 

megunakan teori sebagai berikut:  

A. Teori Desentralisasi 

Desentralisasi pada hakikatnya adalah pelimpahan tanggung jawab atau 

wewenang dari pemerintahan pusat kepada badan atau lembaga pemerintahan 

daerah untuk mampu mengatur atau mengolah urusan-urusan rumah tangga 

sendiri sesuai dengan prakarsa dan dari rakyatnya dalam kerangka kesatuan 

republik indonesia.
27

 

Badan Otonom mengdefinisikan desentralisasi adalah reorganisasi wewenag 

yang merujik pada restrukturisasi sehingga memiliki sebuah tanggung jawab 

bersama antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah sehingga mampu 

meningkatkan semua kualitas, efektifitas pemerintahan, dan juga mampu 

meningkatkan wewenang dan kapasitas yang ada di pemerintahan daerah.  

Dengan adanya desentralisasi memberikan peluang untuk masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan berbagai keputusan politik.28 

                                                             
26

 Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, edisi revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2013), h. 45. 
27

 Syahrir Karim, M.Si., Politik Desentralisasi: Membangun Demokrasi Lokal. 

(Makassar:Alauddin University Press, 2012), h. 8. 
28

  Dan Nimmo, komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media, (Bandung :  

Rosdayakarya),h. 30. 
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Menurut Y. King mengatakan bahwa di negara kecil pun memiliki jenis 

pemerintahan otonom dan kebutuhan akan demokrasi masih sangat universal. 

Sedangkan Menurut B.C.Smith ada dua sudut pandang tentang desentralisasi,  

1. kepentingan pemerinta pusat. 

Dilihat dari kepentingan pemerintahan pusat teantang kebijakan 

desentralisasi dan otonomi daerah ada empat tujuan utama yaitu: 

 Sekolah. 

 Latihan dasar kepemimpinan.  

 Membuat keseimbangan politik..  

 Membuat kedaulatan rakyat di daerah. 

2. Kepentingan pemerintahan daerah. 

Dilihat dari kepentingan pemerintahan daerah tentang kebijakan 

desentralisasi dan otonomi daerah ada tiga tujuan utama yaitu: 

 Menciptaan pemerataan politik. 

 Membuat Keseimbangan lokal. 

 Menciptakan Tanggapanr lokal.29 

Paksaan dorongan persembahab otonomi yang luas terhadap daerah Kabupaten 

dan Kota memiliki dua alasan yaitu: 

1. Tindakan intervensi terhadap pemerintahan pusat dimasa pemerintahan 

orde baru sangat besar, sehingga berkurangnya keterampilan dan serta 

daya guna pemerintah dalam meningkatkan infastruktur dan kehidupan 

berdemokrasi di daerah. Aturan dan tuntutan hukum mengakibatkan 

pemikiran tersendiri dan prakarsa suatu daerah hampir hilang oleh karena 

itu pemerintah daerah membuatkan peraturan yang bertujuan sebagai alat 

untuk pelayanan kepada masyarakat.  

2. Adanya otonomi sebagai jawaban aturan baru untuk masyarakat agar bisa 

hidup jauh lebih baik di era baru yang akan datang. Tantangan di era saat 

                                                             
29

 Syahrir Karim, M.Si., Politik Desentralisasi: Membangun Demokrasi Lokal. 

(Makassar:Alauddin University Press, 2012), h. 3. 
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ini  adalah perdaganggang Luar Negeri, pemberitahuan, rencana dan 

proses kegiatan berbayar.30 

Didalam suatu otonomi daerah yaitu kemampuan yang sesuai dengan 

keperluan daerah, membentuk sistem pola pikir serta citra politik, 

mengembangkan sistem manajemen pemerintah dan memperdayakan daerah 

sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
31

 Penerapan otonomi daerah 

pada dasarnya adalah untuk bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat dengan 

berbagai upaya seperti melakukan pembangunan sesuai pemintaan dan kebutuhan 

masyarakat. Bersangkutan dengan otonomi daerah dengan pelimpahan tanggung 

jawab dan pengambilan keputusan.  

Teori ini digunakan sebagai alat analisis untuk memahami pembentukan Otonomi 

Daerah di Kelurahan Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Otonom ini 

sebagian dikuasakan oleh pemerintah daerah berupa, pelaksanaan dan penyaluran 

penyerahan kekuasaan ke lokasi penelitian. Dan tanggung jawab. 

 

B. Kekuasaan  

Diantara Konsep politik yang paling banyak dibahas adalah kekuasaan. Hal ini 

tidak mengherankan sebab konsep ini sangat krusial dalam ilmu sosial pada 

umumnya. Malahan politik sangatlah identik dengan yang namanya kekuasaan. 

Kekuasaan ialah keahlian seseorang untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain, 

sehingga sikap seseorang mampu menjadi seperti apa yang pemilik kekuasaan 

inginkan. Dari penjelasan tersebut target bisa seseorang kelompok atau suatu 

kolektifitas.
32

 Kekuasaan Menurut “Talcot Parsons” adalah upaya yang dilakukan 

untuk mewujudkan terlaksananya aturan-aturan yang mengikat dalam sebuah 

                                                             
30 Mardiansmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Yogyakarta ANDI,  2004), 

h. 4. 
31

 Syahrir Karim, M.Si., Politik Desentralisasi: Membangun Demokrasi Lokal. 

(Makassar:Alauddin University Press, 2012), h. 13-14. 
32

 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi  (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama 2008), h.60. 
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sistem organisasi. Bisa dikatakan sah apabilah kewajiban itu memiliki tujuan-

tujuan yang kolektif.33 

Kekuasaan merupakan suatu kelebihan untuk menguasai atau memngaruhi 

orang lain untuk melakuakan sesuatu atau kemampuan untuk mengatasi serangan 

dari orang lain untuk mencapai tujuan, khususnya untuk  mempengaruhi 

seseorang. Selain itu paksaan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu 

terhadap orang lain atau kemampuan seseorang untuk mengatasi perlawanan yang 

dilakukan org lain dalam mewujudkan maksud dan tujuan secara sah atau tidak 

memiliki legitimasi. Otoritas adalah kekuasaan yang memiliki kewenangan hak 

penuh dalam mempengaruhi seseorang tanpa perlu ragu untuk melakukan sesuatu. 

Jadi kewenangan adalah bentuk kekuasaan yang sah atau memiliki legitimasi.34 

Kekuasaan pada hakikatnya tiadak dapat dipisahkan dengan beberapa otoritas, 

legitimasi, pengaruh dan baik sahnya sebuah kekuasaan maupun tidak sahnya 

kekuassaan tersebut. Politik adalah kegiatan dan perbincangan manusia yang 

berkaitan dengan proses pembuatan dan pengambilan keputusan yang melibatkan 

masyarakat umum. Hasil yang mengikat masyarakat banyak disebut keputusan 

politik  yang pada dasarnya merupakan pandangan sebagai proses yang bisa di 

bebankan dan dimanfaatkan sebagai alokasi dan distribusi kepada masyarakat 

disebet juga kekuasaan “(power)”.35 

C. Teori Elit  

   Menurut Pareto, setiap masyarakat diatur oleh sekelompok kecil orang yang 

memiliki kualitas yang diperlukan untuk bertahan dalam kekuasaan politik penuh. 

Mereka yang bisa mencapai pusat kekuatan adalah yang terbaik. Mereka adalah 

orang-orang yang bisa menduduki kekuasaan tertinggi di masyarakat. Pareto juga 

meyakini bahwa para elit pekerja dan berbagai kelas masyarakat pada dasarnya 

berasal dari kelas yang sama, yakni orang kaya juga sangat pandai dan memiliki 

                                                             
33

 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, h. 63. 
34

 Damsar, Pengantar Sosiologi Politik (Jakarta: Pranada Media Group,2015) 
35

 Elly  M. Setiadi, Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik (Jakarta: Pranada Media 

Group, 2015) h..89 
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keunggulan dibandingkan orang biasa. Oleh karena itu, menurut pernyataannya, 

masyarakat terbagi dalam dua kategori: lapisan pertama adalah kelas atas, yaitu 

elit yang terbagi menjadi elit penguasa (elit penguasa) dan elit non-penguasa (elit 

non-penguasa), seperti tokoh agama dan tuan tanah muda. . Kedua, kelas bawah, 

yaitu kelas non-elit, seperti masyarakat, petani, dll. 

Dalam buku sosiologi politik di jelaskan Pengertian Elit ialah dibuat dari kata 

latin yaitu “elegere” artinya memutuskan. Kata Yang biasa di gunakan bisa 

dikatakan “Bagian yang menjadi pilihan”. Dalam artian secara umum elit juga 

bisa dikatakan sekelompok orang-orang dalamsuatu masyarakat yang mempunyai 

posisi yang terkemuka.36 

Elit merupakan istilah yang tidak asing lagi, dimana istilah ini sering di 

posisikan pada makna yang mengarah pada status tertentu serta menguntungkan  

orang atau sekelompok orang yang diposisikan pada istilah tertentu. Kata yang 

sering mengiringi dan cukup populer dengan istilah elit adalah agama (elit agama) 

dan politik (elit politik). 

Di suatu pembelajaran, elit kelompok elit adalah kealompok yang sebagian 

kecil pengakuan terhadap masyarakat mengenai kecerdasan dan keunggulan 

kelompok elit adalah persyaratan yang paling utama. Maka dari itulah kelompok 

elit  memiliki tingkat level lebih dikalangan masyarakat sekaligus sebagai 

perbedaan dengan kaum masyarakat biasa. Karena di dalam saebuah masyarakat 

terdapat banyak kelompok yang memiliki banyak kelebihan dan kecerdasan 

tertentu.37 

 

 

                                                             
36

 Prof. Dr. Muh. Irfan Idris, M.Ag. dan Dra. Nila Sastrawati, M.Si., Sosiologi Politik 

(Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 68. 
37

 Prof. Dr. Muh. Irfan Idris, M.Ag. dan Dra. Nila Sastrawati, M.Si., Sosiologi Politik , 
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Suzzana  menunjuk Keller, secara luas elit biasa dikatakan sekelompok orang 

pada masyarakat yang memiliki kedudukan tinggi, atau elit adalah seseorang yang 

memiliki perbedaan tidak hanya dari fisik, baik itu juga dari segi kelebihan, 

kecerdasan dan memiliki keunggulan dan superioritas.38  

Keller menambahkan empat jalan sosial yang paling mampu untuk mendorong 

yang mendorong perkembangn elit yaitu: 

1. Peningkatan Masyarakat. 

2. Peningkatan keahlian. 

3. Peningkatan organisasi formal atau birokrasi. 

4. Peningkatan keagamaan moral. Konsekuensinya, kaum elit pun semakin 

banyak. semakin beragam, dan bersifat otonom.39 

Menurut Robert van Niel,  di indonesia perkembangan elit politik secara 

garis besar adalah bersifat tradisiona berorientasi menjadi kosmologi yang 

berdasarkan keturunan dan dilihat dari segi pendidikannya. Elit modern jauh 

lebih beraneka ragam dibandingkan dengan elit tradisional.40 

Menurut Laswell, aktor meliputi perseorangan yang memiliki kekuasaan di 

suatu organisasi atau lembaga politik. Aktor yang memiliki status tertentu dalam 

sistem politik dan kehidupan masyarakat memiliki kekuasaan, kekayaan dan 

kehormatan. Jika kita bercerita tentang aktor politik maka sama halnya dengan 

upaya-upaya aktor politik untuk melakukan usaha dalam mempengaruhi 

tindakan orang lain yang juga berfikir secara politik. Sedangkan Menurut Robert 

D. Putnam  ada tiga langkah-langkah dalam melihat siapa saja  yang termaksud 

dalam kategori aktor politik yaitu: 

a. Langkah posisi, aktor politik adalah orang yang memiliki jabatan atau posisi 

strategi dalam sistem politik yang jumlahnya ratusan mencakup para 
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pemegang jabatan tinggi, dalam pemerintahan, partai politik, dan kelompok 

kepentingan. 

b. Langkah Reputasi, aktor politik di tentukan berdasarkan Karir dan keahlian 

dalam menyelesaikan atau mampu mengambil keputusan dalam berbagai 

nasalah dan mampu menyelesaikan dan berdampak baik bagi kehidupan 

masyarakat. 

c. Langkah pengaruh/keputusan, aktor politik adalah orang yang sangat 

berpengaruh besar terhadap masyarakat dan mampu berkuasa dalam 

mengendalikan orang banyak sesuai dengan keahlian pengaruh yang 

dimiliki.
41

 

Langkah-Langkah tersebut saya gunakan sebagai alat untuk menganalisis 

peran dinamika politik elit lokal pasca proses perubahan desa menjadi Kelurahan 

Bulukunyi Kecamaatan Polongbangkeng Selatan di Kabupaten Takalar yang 

dimana daerah tersebut memiliki proses pembentukan otonomi baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41

 Robert D. Putnam sebagaimana dikutip jayadi Nas, Otonomi Daerah dan Pemilihan  

Kepala Daerah, (Makassar: Hasanuddin University Press, 2002),h. 21 



 

27 
 

   BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe 

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala 

sosial atau bagaimana Dampak dan terjadinya pemekaran wilayah terhadap 

kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Bulukunyi kecamatan polongbangkeng 

selatan kabupaten Takalar. Dan Tujuan utama penelitian kualitatif adalah 

membuat fakta-fakta mudah dipahami, dan menghasilkan hipotesis baru jika 

memungkinkan terkait “Dinamika Politik Elit Lokal Pasca Perubahan Desa 

Menjadi Kelurahan (Studi Kasus di Kelurahan  Bulukunyi Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar)”. Penerapan metode penelitian 

kualitatif ini penulis terapkan dalam lokasi penelitian yang dilakukan di 

Kelurahan Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Kabupaten Takalar. 

Menurut Straus dan Corbin, yang di maksud dengan penelitian kuantitatif 

adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat 

dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-

cara lain dari kuantitatif (pengukuran). Penelitian kuantitatif secara umum dapat 

digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, 

fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial. Dan lain-lainnya.
42

  

Sedangkan menurut Taylor dan Bogdan, menjelaskan bahwa peneliti kuantitatif 

adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriktif berupa 

ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.
43

  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara 

metodologi politik, yakni mengumpulkan informasi dengan melakukan observasi 

serta wawancara terhadap informan berdasarkan fenomena-fenomena yang 
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diamati atau tingkah laku manusia meliputi dengan apa yang dikatakan dan 

diperbuatnya. 

2. Objek Penelitian  

Objek penelitian yang dimaksud disini adalah menganalisis suatu individu 

keadaan atau kelompok tertentu yang mempengaruhi “Dinamika Politik Elit 

Lokal Pasca Perubhan Desa Menjadi Kelurahan (Studi Kasus di Kelurahan  

Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar)”. Baik 

dari segi tingkah laku maupun secara lisan. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng 

Selatan Kabupaten Takalar. 

 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah cara yang dilakukan 

peneliti untuk mengungkap atau menjaring informasi kuantitatif dari responden 

sesuai lingkupan peneliti. 

1. Interview  

Interview adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan 

pertanyaan secara lisan, mendapat jawaban secara lisan, serta bertemu 

langsung dengan narasumber. Penggunaan metode ini tidaklah berbeda 

dengan metode wawancara, yakni suatu metode pengumpulan data yang 

dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan sumber data. Adapun 

narasumber yang menjadi objek metode ini, yaitu Kepala Kelurahan, 

Sekretaris Kelurahan beserta staff, dan Tokoh Masyarakat. Adapun tujuan 

dalam penggunaan metode ini untuk memperoleh informasi yang ada, 

bagaimana relevansinya dengan pokok persoalan terkait dengan terjadinya 

perubahan Desa menjadi Kelurahan di Kelurahan Bulukunyi Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan.  

2. Observasi (Pengamatan Lapangan) 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi adalah salah satu cara untuk 
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memperoleh data primer, observasi dilakukan dengan cara mengamati objek yang 

merupakan sumber utama data. Observasi adalah alat pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala 

(lingkungan sosial budaya dan ekonomi masyarakat) yang terdapat di Kelurahan 

Bulukunyi. Adapun tujuan dalam menggunakan metode ini untuk 

mengidentifkasi masalah yang ada di Kelurahan Bulukunyi, sehingga lahirlah 

suatu permasalahan yang dapat diselesaikan dan menjadi latar belakang dalam 

penelitian penulis, tentunya sebelum menjadikannya penelitian, Penulis 

mengamati secara langsung aktivitas dan fenomena sosial yang ada akibat 

terlaksananya penelitian skripsi. Penulis mendapatkan data yang diperlukan 

dengan melihat langsung dimana proses dan kegiatan masyarakat dilaksanakan di 

Kelurahan Bulukunyi.  

C. Analisis Dokumen  

Analisis dokumen lebih mengarah ke bukti kongkret. Dokumen 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari 

observasi dan wawancara akan lebih kridibel atau dapat dipercaya kalau didukung 

oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang ada.
44

  Metode ini 

digunakan untuk meningkatkan proses pelaksanaan setiap aktivitas. Tujuannya 

adalah untuk membuktikan pelaksanaan kegiatan, memahami pemangku 

kepentingan yang terlibat, kemudian melaporkan kepada pihak terkait dalam 

bentuk laporan kegiatan, dan membuat laporan skripsi. Mahasiswa menggunakan 

metode perekaman ini sebagai media pengumpulan data untuk pelaksanaan 

kegiatan review, dan mengevaluasi hasil pelaksanaan berupa rekaman video. 

Dokumentasi yang dilakukan selama menjalankan penelitian. Setiap kegiatan 

yang dilakukan oleh mahasiswa memiliki dokumentasinya masing-masing,  

kemudian dilakukan seleksi terkait penentuan gambar yang akan dimasukkan 

dalam laporan skripsi.  
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D. Informan 

Informan adalah orang yang menjadi narasumber atau orang yang memberikan 

informasi terkait data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam peneltian 

ini informan yang menjadi narasumber tidak mewakili jumlah populasi akan tetapi 

lebih cenderung mewakili informasinya. Sebagai upaya untuk mendapatkan 

informasi yang mendalam. Pada penelitian ini saya ingin menggunakan 9 oramg 

narasumber yang menjadi informan. Adapun informan berusia antara 30 sampai 

60 tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan fokus jawaban 

melalui peneliti. Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas agar tidak 

menimbulkan kesalahpahaman orang lain.
45

 

1.  Lurah Bulukunyi  

2. Sekertaris Lurah Bulukunyi 

3. Bendahara Lurah Bulukunyi  

4. Staff Lurah Bulukunyi 

5. Tokoh Masyarakat Bulukunyi  

6. Pemampu Adat Bulukunyi 

7. Kepala Lingkungan Batu Maccing 

8. Imam Lingkungan Makammu  

9. Masyarakat Bulukunyi 
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E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif alat atau alat penelitiannya adalah peneliti itu sendiri, 

oleh karena itu sebelum masuk ke lapangan, peneliti harus diverifikasi sebagai 

alatnya. Menurut Nasution (1998), tidak ada pilihan selain menggunakan manusia 

sebagai alat penelitian utama. Alasannya karena belum ada kepastian bentuk, 

masalah, fokus, proses, dan hasil penelitian. Dalam hal ini tidak ada pilihan, 

sehingga peneliti sendirilah yang akan menjadi alat untuk mencapai tujuan 

tersebut.
46

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, peneliti akan 

mendeskripsikan dan menganalisis berdasarkan kerangka teori yang digunakan 

dalam penelitian ini. Dengan cara ini bisa menjadi catatan lapangan. Kemudian 

analisis kualitatif semua data untuk mengungkapkan konten di balik kenyataan. 

Analisis data adalah proses menyederhanakan data agar mudah dibaca dan 

diinterpretasikan. Analisis data dilakukan dari awal penelitian hingga akhir 

penelitian. Kemudian mengedit kembali data yang telah diperoleh, memeriksa 

kelengkapannya, dan melakukan pemeriksaan klasifikasi data untuk memperoleh 

pembahasan yang sistematis dan deskripsi yang ringkas. Data tersebut diartikan 

sebagai data yang telah tersedia, kemudian diolah secara statistik, dan dapat 

digunakan untuk menjawab pernyataan pertanyaan penelitian.
47
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Gambaran Umum Kabupaten Takalar

 

Peta Kabupaten Takalar 

Kabupaten Takalar merupakan salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi 

Selatan yang terlatak pada Bagian selatan. Letak astronomis Kabupaten Takalar 

berada pada posisi 5O3’ –5O38’ Lintang Selatan dan 119O22’ – 119O39’ Bujur 

Timur, dengan luas wilayah kurang lebih 566,51 Km2. Secara administrasi 

Kabupaten Takalar memiliki wilayah berbatasan dengan: 

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa. 

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto 

Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar. 

Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores. 
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Tabel 4.1 

Luas Wilayah Kabupaten Takalar 

No Nama Kecamatan Luas (Km2) Persentase 

1.  Mangarabombang  100,50 17,74 

2.  Mappakasunggu  45,27 7,99 

3.  Sanrobone  29,36 5,18 

4.  Polongbangkeng Selatan 88,07 15,55 

5.  Pattalassang  25,31 4,47 

6.  Polomgbangkeng Utara 212,25 37,47 

7.  Galesong  25,93 4,58 

8.  Galesong Selatan 24,71 4,36 

9.  Galesong Utara 15,11 2,67 

 Kabupaten Takalar 566,51 100,00 

Sumber Data: Profil Kantor Camat Polongbangkeng Selatan 

Hingga tahun 2006, wilayah administrasi Kabupaten Takalar terdiri dari 7 

ruas jalan, dan pada tahun 2007 kawasan tersebut mengalami pembelahan 9 ruas 

jalan. Dua kecamatan yang dihasilkan dari kecamatan ini adalah Kecamatan 

Sanrobone yang dimekarkan dari Kecamatan Mappakkasunggu, dan Kecamatan 

Galesong yang memanjang dari Kecamatan Galesong Utara dan Kecamatan 

Galesong Selatan. Menurut sumber data BPS Kabupaten Takalarr, sub kawasan 

terbesar adalah Kecamatan Polombangkeng Utara, dengan luas wilayah sekitar 

212,25 Km2, merupakan 37,47% dari luas wilayah Kabupaten Takar, dan wilayah 

terkecil adalah Kecamatan Calaisón Utara. , Areanya kecil. Luas wilayah 

Kabupaten Takalar melebihi 15,11 kilometer persegi atau sekitar 2,67%. 

Berdasarkan kondisi topografi Wilayah Kabupaten Takalar berada pada 

ketinggian 0 –1000 meter diatas permukaan laut (mdpl), dengan bentuk 

permukaan lahan relatif datar, bergelombang hingga perbukitan. Sebagian besar 
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wilayah Kabupaten Takalar merupakan daerah dataran dan wilayah pesisir dengan 

ketinggian 0 –100 mdpl, yaitu sekitar 86,10% atau kurang lebih 48,778 Km2. 

Sedangkan selebihnya merupakan daerah perbukitan dan berada pada ketinggian 

diatas 100 mdpl, yaitu sekitar 78,73 Km2, kondisi sebagian besar terdapat pada 

Kecamatan Polobangkeng Utara dan Polombangkeng Selatan. Sumber data yang 

diperoleh dan hasil analisa GIS, menujukkan keadaan topografi dan kelerengan 

Kabupaten Takalar sangat bervariasi, yang secara umum berada pada kisaran 0-

2%, 2 -15%, 15 - 30%, 30 –40% dan > 40%. Kondisi topografi tersebut memiliki 

potensi untuk pengembangan beberapa kegiatan perkeonomian masyarakat seperti 

pertanian, perikanan, perkebunan, peruntukan lahan permukiman dan sarana 

prasarana sosial ekonomi lainnya. Wilayah Kecamatan Polombangkeng Utaran 

dan Wilayah Kecamatan Polombangkeng Selatan selain memiliki wilayah dataran 

dan sebagian kecil wilayahnya perbukitan. Wilayah ini memiliki lereng dengan 

kemiringan 15-40% yang luasnya kurang lebih 78,73 Km2atau 13% dari luas 

wilayah kabupaten. kondisi tersebut  dimanfaatkan oleh masyarakat setempat 

untuk perkembangan perkebunan.
48

 

2. Sejarah Kabupaten Takalar 

Takalar hari jadinya 10 Februari 1960. Dahulu, Takalar merupakan bagian dari 

wilayah Swatantra Makassar dan merupakan bagian dari Makassar yang 

merupakan bagian dari Kepulauan Gowa Maros dan Pangkajene, Bagian dari 

Jeneponto. Takalar terbagi menjadi beberapa kabupaten, yaitu: Kecamatan 

Polongbangkeng, Kabupaten Galesong, Kabupaten Topejawa, Kabupaten Takalar, 

Kabupaten Laikang dan Kabupaten Sanrobone. Setiap wilayah dikelola oleh 

seorang kepala pemerintahan bernama Karaeng, kecuali wilayah Topi jawa yang 

dikelola oleh seorang kepala pemerintahan bernama Lo'mo. Pemerintah para 

politisi dan tokoh masyarakat Takalar bersama-sama mencanangkan upaya untuk 

mendirikan Kabupaten Takalar. Melalui kesepakatan antara ketiga komponen 
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tersebut, disepakati untuk mengadopsi dua cara / metode untuk mewujudkan cita-

cita perjuangan pembentukan Kabupaten Takalar, yaitu: 

1. Mengadopsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar Swatantra. 

Perjuangan mengesahkan legislasi sepenuhnya dipercayakan kepada 4 anggota 

delegasi DPRD di Takalar, masing-masing H. Dewakang Dg. Tirol, Dalada 

Dg. Ngambe, Abu Dg. Mattola dan Abd. Ganlu Liwang 

2. Dengan mengirimkan delegasi dari departemen pemerintah dan tokoh 

masyarakat. Mereka bertemu dengan Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar 

untuk menyampaikan keinginannya agar harapan pembentukan Kabupaten 

Takalar segera terwujud. Yang berhadapan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi 

adalah Bapak H. Makkaraeng Dg. Manjarungi dari Bostan Dg. Mamajja, H. 

Mappa Dg. Temba, H. Achmad Dahlan Dg. Sibari (Nurung Dg). Tambong 

(Sirajuddin Dg). Bundu dan beberapa tokoh masyarakat lainnya. 

Pekerjaan ini tidak hanya dilakukan dengan satu cara. Titik terang sebagai tanda 

keberhasilan perjuangan ini sudah mulai terlihat, namun belum mencapai hasil 

yang maksimal yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 1957 (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1957), 

Kabupaten Jeneponto-Takalar dan Ibukotanya. Didirikan: Jeneponto. Selaku 

Bupati yang pertama adalah Bapak H. Mannyingarri Dg Sarrang. Bapak Abd 

Mannan Dg. Liwang menjabat sebagai ketua DPRD. Para Politisi dan Tokoh 

Masyarakat tetap berjuang, berupaya dengan sekuat tenaga, agar Kabupaten 

Jeneponto-Takalar segera dijadikan menjadi 2 Kabupaten yang masing-masing 

berdiri sendiri yaitu: Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar.  Perjuangan 

panjang masyarakat Kabupaten Takalar berhasil mencapai puncaknya, setelah 

keluarnya Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 (LN Nomor 74 Tahun 

1959) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, 

dimana Kabupaten Takalar termasuk didalamnya. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 1959 itu, maka sejak tanggal 10 Pebruari 1960, terbentuklah 

Kabupaten Takalar, dengan Bupati Kepala Daerah (Pertama) adalah Bapak H. 

Donggeng Dg. Ngasa (seorang Pamong Praja Senior). 
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Berdasarkan struktur pemerintahan pada waktu itu, Bupati Kepala Daerah dalam 

melaksanakan tugas pemerintahan, dibantu oleh 4orang Badan Pemerintahan 

Harian (BPH),yaitu: 

BPH Tehnik & Keamanan   : H. Mappa Dg. Temba 

BPH Keuangan    : Bangsawan Dg. Lira 

BPH Pemerintahan   : H. Makkaraeng Dg. Manjarungi 

BPH Ekonomi    : Bostan Dg. Mamajja 

Telah terbentuknya Kabupaten Takalar maka Distrik Polongbangkeng dijadikan 2 

Kecamatan yaitu Kecamatan Polongbangkeng Selatan dan Polongbangkeng Utara, 

Distrik Galesong dijadikan 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Galesong Utara dan 

Galesong Selatan. DistrikTopejawa, Distrik Laikang, Distrik Sanrobone menjadi 

Kecamatan Totallassa (singkatan dari Topejawa, Takalar, Laikang dan 

Sanrobone) yang kemudian berubah menjadi Kecamatan Manggarabombang dan 

Kecamatan Mappakasunggu.
49

  

 

B. Gambaran Umum Kelurahan Bulukunyi 

1. Letak Wilayah Kelurahan Bulukunyi  

Bulukunyi merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kabupaten 

Takalar terletak di wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan Desa 

Bulukunyi, kira-kira 12km dari ibu kota Kabupaten Takalar dan 

mempunyai wilayah kerja 5 Desa yaitu: 

 Kelurahan Bulukunyi 

 Desa SuruLangi 

 Desa Lantang 

 Desa Moncongkomba dan 

 Desa Cakura 

 

 

 

                                                             
49

 Pemerintah Kabupaten Takalar, Rencana Strategis Pembangunan Desa (Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa = RPJMDES 2011-2015), h. 43-47 
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2. Batas-batas Wilayah Kerja Bulukunyi adalah sebagai berikut: 

 Sebelah Utara Kelurahan Patte’ne (Kec. Polongbangkeng 

Selatan). 

 Sebelah Barat  Kelurahan Bonto Kadatto (Kec. Polongbangkeng 

Selatan). 

 Sebelah Selatan Kecamatan Bangkala Barat (Kab. Jeneponto). 

 Sebelah Timur Desa Ko’mara (Kec. Polongbangkeng Utara). 

Tabel 4.2 

Batas Wilayah Kerja Bulukunyi 

NO Letak Batas Wilayah 

1.  Sebelah Utara Kelurahan Patte’ne 

2.  Sebelah Barat Kelurahan Bonto Kadatto 

3.  Sebelah Selatan Kecamatan Bangkala 

4.  Sebelah Timur Desa Ko’mara  

Sumber Data: Profil Kelurahan Bulukunyi 

3. Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk 

Luas wilayah kerja 60,05km  dengan kepadatan penduduk 238 jiwa/km 

seperti disajikan pada tabel di bawah ini : 

Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk   

Bulukunyi Tahun 2020 

Tabel 4.3 

No  Desa/Kelurahan Luas Wilayah 

Km/persegi 

Jumlah 

KK 

Jumlah 

Penduduk 

Kepadatan 

Penduduk 

1.   

2.  

3.  

4.  

5.  

Bulukunyi 

Cakura 

Surulangi 

Lantang 

Moncongkomba 

15,49 

9,12 

6.03 

17,23 

12,13 

787 

866 

441 

1.115 

988 

2.857 

2.852 

1.426 

3.928 

3.219 

184 

313 

235 

228 

265 

 Jumlah  60,05 4.197 14.282 238 

Sumber Data: Profil Kelurahan Bulukunyi 
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Pada tabel 4.3 tercatat bahwa Desa Cakura yang terpadat penduduknya 

dengan jumlah 313 jiwa/Km2 jiwa dan Desa yang terjarang/terkurang 

penduduknya adalah Kelurahan Bulukunyi dengan jumlah penduduknya 184 

Jiwa/km2. . Disini terlihat dari jumlah penduduk yang ada di Bulukunyi sudah 

memenuhi syarat untuk menjadi Kelurahan. 

 

i. Letak Administrasi Kelurahan 

Secara administrasi, Kelurahan Bulukunyi terdiri dari enam lingkungan, 

yaitu, Lingkungan Tengko, Lingkungan Ujung Bori, Lingkungan Makammu I, 

Lingkungan Makammu II, Lingkungan Batu Maccing, dan Lingkungan Parang 

Labbua. Kelurahan Bulukunyi merupakan wilayah bukan pantai dengan ketinggia 

>150 meter dari permukaan laut dengan luas wilayah 15,49 km
2
.   

ii. Jumlah Penduduk 

Berdasarkan data sekunder pada tahun 2019 yang diperoleh dari 

Puskesmas Bulukunyi dan data sekunder pada tahun 2018 dari Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan, Penduduk keluruhan Bulukunyi 2.726 jiwa, terdiri dari 

1.293 laki-laki dan 1.433 perempuan. Dengan jumlah kepala keluarga yaitu 966 

KK. Adapun distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada 

table beriku: 

Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kel.Bulukunyi, Kec. 

Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar Tahun 2020 

Tabel 4.4 

Jenis Kelamin Jumlah 

N % 

Laki-laki 1.293 47,43 

Perempuan 1.433 52,56 

Total 2.726 100 

Sumber: Profil Kelurahan Bulukunyi 

Berdasarkan table 4.4 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang paling 

banyak adalah perempuan yaitu sebanyak 1.433 jiwa, sedangkan jumlah penduduk 

laki-laki sebanyak 1.293 jiwa. 



 

39 
 

 

C.   Sejarah Singkat Kelurahan Bulukunyi  

Bulukunyi merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar yang dibatasi oleh Desa Su’rulangi 

dan Kelurahan Bontokadatto. Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Bulukunyi 

bermata pencaharian sebagai petani, karena sebagian besar wilayah Bulukunyi 

merupakan lahan yang produktif. Selain sebagai petani, juga ada yang menjadi 

PNS maupun karyawan swasta.  

Sebelum Bulukunyi menjadi kelurahan, ia masih berstatus desa. Pada tahun 

2008 Desa Bulukunyi diganti/ diubah menjadi kelurahan. Asal mula kata 

Bulukunyi yaitu ada suatu gunung yang memiliki tanah yang berwarna kuning 

yang dipercaya bahwa untuk membuat sebuah panci yang terbuat dari tanah 

(bakko), itu tidak akan jadi apabila tidak ada tanah dari gunung kuning tersebut. 

Sebelumnya Bulukunyi ini bukanlah suatu perkampungan melainkan suatu hutan 

belantara yang diubah menjadi hutan produksi.  

Pada 1942 hutan itu dijadikan markas dari suatu organisasi perjuangan yang 

bernama Lapris (Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi) yang 

dikomandoi oleh Ranggong Daeng Romo. Pada 1949 dengan memiliki 14 

organisasi yang tergabung didalamnya. Barulah pada tahun 1963 ada orang yang 

masuk/tinggal di daerah ini yang berasal dari daerah sebelah atau derah 

Makammu dan Tengko. Pada tahun 1965 terjadi pemberontakan dari Kahar 

Muzakkar dan gerombolan, maka daerah ini dialih fungsikan atau sama halnya 

dengan datangnya imigrasi dari luar untuk tinggal didaerah ini.  

Pada tahun 1968 dibentuk suatu gallarang makammu yang berada di 

Bulukunyi , barulah pada tahun 1970 diubah menjadi Desa Bulukunyi. Kemudian 

masuk pada tahun 2008 itu diganti menjadi Kelurahan Bulukunyi dan disahkan 

menjadi Kelurahan Bulukunyi. Kelurahan Bulukunyi memiliki suatu rentetan 

sejarah perjuangan yang sangat panjang karena daerah ini merupakan suatu 

tempat berkumpulnya berbagai pejuang yang berasal dari 14 organisasi yang 

terhimpun didalam organisasi bernama Lapris. 
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STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN BULUKUNYI 

KEC.POLONGBANGKENG SELATAN  

KABUPATEN TAKALAR 

Tabel 4.5 

NO JABATAN NAMA 

1.  Lurah Bulukunyi Muhammad Nur, SE 

2. Sekertaris Lurah Muhammad Nasir, SE, M.Si 

3. Urusan Kepegawaian Burhanuddin 

4. Urusan Keuangan Hamsah Muliadi 

5. Kasi Pembangunan Irham, S. STP 

6. Kasi Ekonomi Dan Kesra H. Rajamuddin, S.Sos 

 

7. 

Kesi Pemerintahan Muh. Arfah Yusuf 

8. Kepala Lingkungan Tengko  H. Sonte Dg Nassa 

9. Kepala Lingkungan  Ujung Bori H. Baso Dg Limpo 

10. Kepala Lingkungan Makammu I Sahabuddin Dg Kawang 

11. Kepala Lingkungan Makammu II M. Ali Chaeruddin Dg Lalang 

12. Kepala Lingkungan Batu Maccing Amri Dg Gassing 

13. Kepala Lingkungan Parang Labbua Amsar Abdullah Dg Mabe 

Sumber Data: Profil Kelurahan Bulukunyi 
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D. Tahap-tahap Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan      

 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 

Tentang Pembentukan,Penghapusan,Penggabungan Desa dan Perubahan 

Status Desa Menjadi Kelurahan, bahwa untuk mengubah status Desa 

menjadi Kelurahan sebuah Desa harus melewati tahap sebagai berikut : 

 Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa 

menjadiKelurahan.   

 Masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan  

kepada BPD dan Kepala Desa. 

 BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul 

masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan 

kesepakatan rapat dituangkan dalam. 

 Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Perubahan Status Desa Menjadi 

Kelurahan. 

 Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan 

kepada Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat 

BPD, Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, 

Bupati/Walikota menugaskan Tim Kabupaten/Kota bersama Tim 

Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan diubah 

statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi 

kepada Bupati /Walikota. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan 

layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, Bupati/Walikota  

menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa 

Menjadi Kelurahan. 

 Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan StatusDesa Menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum 

rapat Paripurna DPRD. 

 DPRD bersama Bupati/Walikota melakukan pembahasan atas Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dan 

bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur 

masyarakat desa. 
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 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi 

Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota 

disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati/Walikota untuk 

ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. 

 Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa 

Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 9, disampaikan 

oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 

persetujuan bersama. 

 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi 

Kelurahansebagaimana dimaksud pada angka 10, ditetapkan oleh 

Bupati/Walikota paling lambat 30(tiga puluh) hari terhitung sejak 

rancangan tersebut disetujui bersama; dan Dalam hal sahnya Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi 

 Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana 

dimaksud pada nomor 11, Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan 

Daerah tersebut di dalam LembaranDaerah.50 

 

E. Syarat dan Tujuan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan 

1. Syarat Perubahan  

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 

Tentang Pembentukan,Penghapusan,Penggabungan Desa dan Perubahan 

Status Desa Menjadi Kelurahan, bahwa untuk mengubah status Desa 

menjadi Kelurahan harus memenuhi syarat: 

 luas wilayah tidak berubah. 

 jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK. 

 prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi  

terselenggaranya pemerintahan Kelurahan. 

                                                             
50

 Naskah Akademik RUU Desa, Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan 

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri Jakarta 

2007. 
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 potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi 

serta keanekaragaman mata pencaharian; 

 kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status 

penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri. dan 

 meningkatnya volume pelayanan. 

2. Tujuan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan 

Peraturan Daerah Takalar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, 

Penggabungan, dan Penghapusan Kampung, dan Perubahan Status 

Kampung Menjadi Kelurahan pasal 8 ayat 1 Menjelaskan bahwa  

Perubahan status Kampung menjadi Kelurahan bertujuan untuk 

meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi 

pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang bercirikan 

masyarakat perkotaan. 

 

F. Latar Belakang Munculnya Isu Perubahan Desa Menjadi Kelurahan 

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah 

kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh lurah 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui 

Camat. Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul camat dari Pegawai 

Negeri Sipil. Undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 

tentang kelurahan, yang dimaksud dengan kelurahan adalah wilayah kerja lurah 

sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.  

Menurut C.S.T. Kansil Kelurahan adalah suatu wilayah yang didiami 

oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah 

langsung di bawah camat tetapi tidak memiliki hak untuk menyelenggarakan 

rumah tangganya sendiri. Berdasarkan pengertian di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa kelurahan adalah suatu wilayah kerja lurah yang ditempati 
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oleh sejumlah penduduk dan merupakan organisasi pemerintahan dalam 

wilayah kerja kecamatan.
51

  

Sejak reformasi Mei 1998, reformasi Indonesia telah membawa harapan baru 

dalam proses otonomi daerah, karena seiring berjalannya reformasi, suara dan 

peran masyarakat menjadi syarat utama untuk melanjutkan pemekaran daerah 

berdasarkan prinsip demokratisasi. Hal ini sejalan dengan esensi pemekaran 

daerah yang bertujuan untuk memperluas pelayanan publik dan kesejahteraan 

masyarakat. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam bentuk pengusulan 

menjadi pertimbangan utama dalam menentukan perlu tidaknya perubahan 

daerah dilakukan. Selain itu, lembaga atau organisasi masyarakat juga harus 

berperan dalam pemberdayaan masyarakat agar memiliki pemahaman yang 

baik tentang pro dan kontra pemekaran daerah. Oleh karena itu pada tahap 

awal atau persiapan, kegiatan pertama yang harus dilakukan adalah 

mengumpulkan keinginan masyarakat.
52

 

Latar belakang munculnya Perubahan desa menjadi Kelurahan Bulukunyi 

karena melalui tuntutan pemerintah (Bupati Takalar) juga dari beberapa 

tuntutan masyarakat yaitu: 

1. Karena adanya konflik Elit pada saat pemilihan desa sehingga pemerintah 

bersama masyarakat sepakat untuk merubah desa menjadi kelurahan. 

2. Dimana Bupati Takalar melihat bahwa desa Bulukunyi  sudah memenuhi 

syarat untuk dijadikan sebuah kelurahan. 

3. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa 

menjadi Kelurahan. 

Pada dasarnya awal mula terjadinya perubahan desa menjadi Kelurahan di 

Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar di awali 

pada tahun 2012 dan berawal dari usulan pemerintah setempat dan dari tokoh 

                                                             
51 Kansil, C.S.T. Desa Kita : Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa.Jakarta : Ghalia 

Indonesia,1988, hal 28 
52

Ariandi Zulkarnain, “Dinamika Proses Pemekaran Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten 

Kuantan Singingi Tahun 2008-2012”, Tesis(Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

2012), h. 8. 
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masyarakat yang mengiginkan perubahan desa menjadi Kelurahan guna untuk 

meningkatkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan dan meningkatkan 

ekonomi. Berdasarkan wawancara dengan Saudara Muhammad Nur S.E, 

selaku Lurah di Bulukunyi mengatahkan bahwa: 

“Terbentuknya Kelurahan Bulukunyi itu pada tahun 2012 yang 

dimana pak Bupati pada saat itu mengusulkan bahwa desa 

bulukunyi sebaiknya di jadikan kelurahan  karena untuk 

menghindari konlik sebaiknya desa di ubah saja menjadi 

Kelurahan. Desa Bulukunyi juga telah memenuhi syarat untuk 

menjadi Kelurahan salah satunya juga karena faktor peraturan 

Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang peralihan desa 

menjadi Kelurahan.”
53

 

 

Hal yang Sama dikatakan oleh Saudara H. Baso Dg Limpo selaku Toko 

Masyarakat di Bulukunyi yang mengatakan Bahwa: 

“Alasan terbentuknya perubahan desa menjadi kelurahan memang 

pada awalnya di sarankan oleh pemerintah kota karena peraturan 

dari pusat yang mengatakan desa bulukunyi sebaiknya dialihkan 

menjadi kelurahan agar kiranya mampu menghindari konflik 

antara kelompok elit local yang ditimbulkan karena adanya 

pilkades. Dengan di ubahnya desa menjadi Kelurahan sekiranya 

mampu menghilangkan konflik terkait dengan pilkades karena 

pasca perubahan desa menjadi Kelurahan sudah tidak ada lagi 

yang namanya Pilkades”
54

 

 

Dari penjelasan wawancara di atas usulkan Bupati tentang perubahan desa 

menjadi Kelurahan di Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan. Guna 

untuk menghindari konflik antar elit dan mempermudah masyarakat dalam 

pelayanan, baik dari segi pelayanan administrasi ataupun pelayanan 

Kependudukan maupun dalam bentuk rentan kendali wilayah demi kelancaran 

pelayanan, pertumbuhan pembangunan dan ekonomi. Pembentukan masyarakat 

Kelurahan merupakan proses partisipasi masyarakat dalam meningkatkan taraf 

hidup masyarakat Kelurahan yang diatur dan digerakkan oleh masyarakat dan 

                                                             
53

 Muhammad Nur S.E, Umur 46 tahun ( Lurah Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng 

Selatan). Wawancara,  Kantor Lurah di Kelurahan Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan  

pada tanggal 15 juli 2020, 10.45 
54

 H. Baso Dg Limpo, Umur 49 tahun (Tokoh Masyarakat Bulukunyi Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan). Wawancara,  Rumah informan di Kelurahan Bulukunyi Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan  pada tanggal 15 juli 2020, 11.15 
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memiliki prinsip tersendiri. Artinya, otonomi masyarakat Kelurahan merupakan 

bentuk demokrasi. Otonomi komunitas tidak dapat terbentuk tanpa demokrasi.
55

 

Berdasarkan wawancara dengan Sahabuddin Dg. Kawang selaku Masyarakat 

Kelurahan Bulukunyi Mengatakan: 

“Pada mulanya peralihan desa menjadi Kelurahan di Bulukunyi 

Kecamatan Polongbangkeng Selatan. Karena kita sebagai 

masyarakat berharap dapat merubah sistem pengelolaan 

kehidupan dalam pengelolaan kependudukan dan aspek lainnya. 

Sehingga saya sebagai masyarakat setuju tentang perubahan atau 

peralihan desa menjadi Kelurahan.” 
56

 

 

Hal yang sama di perjelas oleh Saudari Sunati Dg Kanang yang merupakan salah 

satu staf di Kelurahan Bulukunyi yang mengatakan: 

“Perubahan Desa Bulukunyi merupakan dorongan dari Bupati 

Takalar yang menyatakan layak untuk mengubah desa menjadi 

keluraha.dikarenakan Bulukunyi sudah memenuhi syarat untuk 

menjadi Kelurahan. Sehingga masyarakat pun paham dan 

mengerti akan perubahan tersebut dan setelah melakukan 

musyawara dengan beberapa tokoh masyarakat  juga dari 

pemerintah kabupaten akhirnya masyakat setuju,  Selain itu 

dengan adanya perubahan/peralihan desa menjadi Kelurahan 

Mampu meningkatkan kualitas dan gaya hidup masyarakat 

desa.”
57

 

 

Menurut wawancara di atas, perubahan desa adalah peningkatan pelayanan dan 

kesejahteraan masyarakat, merupakan proses demokratisasi yang mendorong 

masyarakat untuk lebih berani mengungkapkan pandangannya tentang manfaat 

dari proses demokrasi. Salah satu keinginan masyarakat adalah meningkatkan 

kualitas pelayanan publik dengan di alihkannya desa menjadi kelurahan. 

                                                             
55

 Tri Banjir Adi Wijoyo, “Pemekaran Desa Ditinjau Dari aspek Otonomi Daerah di 

Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur (Studi Kasus di Desa Wanasari), Skripsi(Makassar: 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2013), h. 6-8 
56

Sahabuddin Dg. Kawang, Umur 54 tahun (Masyarakat  Bulukunyi Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan). Wawancara,  Kantor Lurah di Kelurahan Bulukunyi Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan  pada tanggal 15 juli 2020, 11.45 
57 Sunati Dg Kanang, Umur 58 tahun (Masyarakat  Bulukunyi Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan). Wawancara,  Rumah Informan di Kelurahan Bulukunyi Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan  pada tanggal 15 juli 2020, 12.13 
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Dalam Undang-Undang Mendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang  desa yang 

dapat di ubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan dan kepentimgan 

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sedangkan daerah otonom menyebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus 

urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut Prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Indonesia.
58

 

Berdasarkan wawancara dengan Sekertaris Lurah Bulukunyi “Muhammad Nasir, 

SE, M.Si” mengatakan bahwa:  

 “Pada hakikatnya otonomi daerah memungkinkan daerah dan 

masyarakatnya memiliki kekuasaan yang lebih besar sehingga 

mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Tuntutan 

yang selalu muncul di setiap daerah terpencil adalah mendapatkan 

pelayanan yang baik. Bersamaan dengan itu, menjawab berbagai 

kebutuhan dan keinginan masyarakat, setiap daerah di Indonesia 

kini berbenah melalui otonomi daerahnya sendiri, khususnya 

Kecamatan Polongbangkeng Selatan, dan berinisiatif membentuk 

otpnomi. Tujuan utama daerah adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat".
59

 

 

Selain itu, dari pihak Staf  Kelurahan Bulukunyi, yaitu Saudari (Yulandari 

S.Kom)  mengatakan: 

“Perubahan ini dilatar belakangi oleh adanya konflik yang ingin 

di hindari antara kelompok satu dengan kelompok dua terkait 

dengan pilkades tidak hanya itu tetapi juga karena kebutuhan akan 

pelayanan yang bermutu tinggi di masyarakat, serta efisiensi 

dalam lingkup kendali daerah untuk meningkatkan efektivitas 

pelayanan publik.”
60

. 
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Dari hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa latar belakang perubahan desa 

menjadi kelurahan pada dasarnya adalah usulan Bupati Takalar dan 

dipertimbangan oleh masyarakat, yang kesulitan dalam efektiftas pelayanan 

publik.  

Teori desentralisasi memberikan pemahaman bahwa kebutuhan akan otonomi 

masyarakat yang luas (yaitu, instruksi dan litigasi pemerintah pusat terlalu besar) 

telah menyebabkan matinya inisiatif dan inisiatif daerah, sehingga pemerintah 

daerah biasanya menargetkan kepatuhan terhadap peraturan daripada perbaikan. 

Alat untuk pengabdian masyarakat. Dalam hal ini, otonomi daerah berarti 

memberikan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun 

sistem dan pemikiran politik dan administrasi yang komprehensif, serta 

mengembangkan sistem pengelolaan pemerintahan yang efektif, sehingga secara 

fundamental memberdayakan daerah sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat. 

G. Peranan Elit Lokal Pasca Perubahan Desa Menjadi Kelurahan  

Sebagai Warga Negara Indonesia yang  mempunyai hak  dan kesempatan dalam 

menentukan bagian dalam pemerintahan. menentukan pilihannya baik langsung 

maupun bebas lewat wakil-wakilnya dalam hal politik. Hak masyarakat dan hak 

asasi manusia (HAM) dalam tradisi liberal merupakan hak sosial pertama dimana 

masyarakat nasional berhak atas pendidikan kesehatan dan bentuk kesejahteraan 

yang diberikan oleh negara.  Kedua, hak sipil adalah hak atau hak yang bebas dari 

rasa takut akibat penyalahgunaan kekuasaan dan kebebasan dari campur tangan 

pihak lain, seperti hak untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan ekonomi 

biasa, hak milik, kebebasan berserikat dan kebebasan berpendapat Ketiga, hak 

kekuasaan politik, hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan publik, 

dimana masyarakat nasional berhak menentukan atau menentukan. Hal ini yang 

menjadi dasar para elite lokal di Kelurahan Bulukunyi, mereka adalah warga 

negara dan berhak membantu diri sendiri dengan berpartisipasi langsung dalam 

pengambilan keputusan publik dalam pemerintahan. Berjuang untuk kepentingan. 
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Atau perlement. Partisipasi elit lokal Bulukunyi dalam politik merupakan 

perwujudan hak-hak politik dan sipil mereka yang merupakan hal yang wajar.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan Bulukunyi Bapak 

Muhammad Nur S.E yang mengatakan:  

”Elit Lokal Bulukunyi Ikut serta dalam kegiatan politik karena 

ingin mempelajari makna demokrasi dalam politik, sehingga 

masyarakat tidak hanya menjadi masyarakat yang cuek saja, tetapi 

juga benar-benar memahami tujuan dan kepentingan dari gerakan 

politik itu sendiri, dengan harapan masyarakat ikut serta dalam 

kegiatan politik. Dan banyak cara untuk mendapatkan dukungan 

dari masyarakat, seperti dengan mengadopsi pendekatan keluarga 

dan karismatik terhadap karakter dan ekonomi keluarga”.
61

  

 

Hal yang serupa  juga di ungkapkan oleh Staf Kelurahan Bulukunyi Abdul Aziz 

Bini S.Hi yang mengatakan bahwa: 

”Elit Lokal Bulukunyi berpolitik karena adanya faktor kultur di 

Kabupaten Takalar. Ini membuat pemimpin yang ada di Bulukunyi 

tidak lain dan tidak bukan berasal dari kalangan elit lokal. Dari 

segi pendidikan, elit lokal masih mendominasi Kabupaten Takar 

sehingga memiliki kemampuan dalm hal kepemimpinan. Hal ini 

membutikan setelah menginvestasi elit-elit serta warga di 

Kelurahan Bulukunyi dan seolah-olah kepemimpian itu tidak ingin 

diberikan kalau bukan elit lokal.”
62

 

 

 

Begitu juga dengan yang dikatakan oleh Sekertaris Lurah Bulukunyi Bapak 

Muhammad Nasir, SE, M.Si yang mengatakan bahwa: 

”Elit lokal di Bukukunyi ikut serta dalam kegiatan politik karena 

elit lokal di Buukunyi lahir dengan naluri politik para pemimpin, 

selain itu mereka juga berharap bisa berdonasi ke daerah Takalar 

melalui jalur politik. Apalagi diberbagai daerah pemimpinnya 

berasal dari daerah Bulukunyi.Tak bisa dipungkiri elit lokal di 
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Bulukunyi memiliki daya tarik dan modal sosial yang luar biasa, 

sehingga disebut secara politik.”
63

 

 

Kalau menurut dari ibu Yulandari S.Kom yang mengatakan bahwa: 

“Elit lokal di Kelurahan Bulukunyi itu rata-rata kalau dalam 

masalah berpolitik sebenarnya tidak terlalu aktif hanya saja ketika 

ada dorongan dari seseorang yang mempengaruhi mereka baik itu 

terkait tentang pemilihan atau hal lainnya pasti sangat antusias 

ikut dalam kegiatan tersebut”
64

 

   

 

Tetapi berbeda halnya dengan yang di ungkapkan Bapak Amir Dg. Gassing 

(Kepala Lingkungan Batu Maccing) yang mengatakan bahwa: 

”Partisipasi elit lokal Bulukunyi dalam politik tidak dapat 

dilakukan tanpa mengejar kepentingan pribadi, kekuasaan, 

kekayaan, status dan pengejaran materi. Dalam mencari dukungan 

suara, politik uang tidak akan pernah bisa dipisahkan, melainkan 

berbagai cara untuk mendapatkan dukungan, seperti melalui janji 

dan lain sebagainya.”
65

 

 

 

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa Elit lokal 

Bulukunyi berpartisipasi dalam politik karena bakat politik dan latar belakang 

sejarah mereka, dan motivasi mereka untuk membangun masyarakat yang adil dan 

sejahtera. Elit lokal Bulukunyi telah dibekali modal sosial dalam masyarakat, 

sehingga memiliki kapabilitas politik. Pada dasarnya elit lokal memperoleh 

dukungan politik melalui penggunaan metode kekerabatan (metode persuasif), 

metode pertemanan, dan komunikasi berkelanjutan. Dari sudut pandang keluarga, 

ini bisa menghasilkan suara yang sangat mendukung. Selain itu, hubungan 

keluarga dapat membangun ikatan emosional. Kemudian komunikasi politik 

adalah melakukan komunikasi politik melalui pertemuan dengan kerabat dan 
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masyarakat, dengan menjelaskan visi dan misi, serta membuat janji ketika 

menjadi dewan. 

Pada hakikatnya, ciri-ciri sosial yang memperoleh dukungan politik dalam pemilu 

legislatif idealnya memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Ability (kemampuan pribadi) 

2. Akseptabilitas (diterima secara sosial), 

3. Akuntabilitas (kinerja dapat dipertimbangkan), dan 

4. Marketable (harus bernilai jual / diterima masyarakat).  

Pada saat terpilihnya seseorang menjadi anggota dewan harus mampu 

menciptakan aspiratif atau bisa menangkap aspirasi masyarakat dan mampu 

melepas baju partai politiknya shingga bisa lebih aspiratif dan mampu bekerja 

secara maksimal untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kehidupan warga negara 

akan sangat erat kaitannya dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 

Pelaksanaan hak dan kewajiban ini sudah menjadi bagian dari aktivitas politik. 

Oleh karena itu, kita semua bertanggung jawab untuk mengajarkan pelajaran 

politik yang benar kepada masyarakat agar pandangan politik yang luhur tersebut 

tidak disalahpahami karena kepentingan yang buruk. Pemahaman tentang aktivitas 

politik sebenarnya dapat membantu kita memahami apa yang menjadi dasar 

gerakan politik dan membantu kita menghadapi masalah kehidupan saat ini 

dengan memberikan dasar solusi yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan saat 

ini. Berdasarkan hasil penelitian yang mendalam terhadap beberapa informan 

yang memiliki latar belakang yang berbeda terlihat bahwa dinamika elit politik 

lokal dalam pilkades langsung di kelurahan bulukunyi tidak akan terlepas dari 

beberapa faktor, yaitu: 

 Proses demokratisasi masyarakat lokal dan perkembangan masyarakat 

sipil. 
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Dari hasil pemilukada pasca-konflik setelah beberapa kali reformasi, 

terlihat bahwa demokratisasi Bulukunyi masih banyak kotoran, karena 

faktor politik yang tidak bertanggung jawab, politik uang dan pelanggaran 

lainnya yang kita derita. Penindasan dan intimidasi. Oleh karena itu, 

perkembangan demokratisasi perlu dipertanyakan, dan tentunya 

membutuhkan kesadaran politik semua pihak. 

 Paradigma baru otonomi daerah. 

Di Lihat dari perkembangan politik lokal. Dalam mengkaji dinamika 

politik lokal diperlukan paradigma baru otonomi daerah, karena jika tidak 

dapat menyelesaikan paradigma otonomi daerah, maka politik lokal akan 

selalu terjebak pada desentralisasi kekuasaan dari elit politik pusat hingga 

elit politik lokal. Hal ini menunjukkan bahwa politik lokal sangat 

dipengaruhi oleh kontrak politik atau politisasi politik lokal. Pada 

akhirnya, elit lokal hanya memikirkan di mana mereka berusaha menjadi 

kaya sendiri, sehingga mereka lupa tanggung jawabnya dalam 

mengembangkan misi rakyat. Di sini perlu dirumuskan paradigma baru 

otonomi daerah berdasarkan keterkaitan antara pusat dan daerah. 

 Model resolusi konflik di tingkat lokal secara damai. 

Menurut hasil pemilihan kepala daerah di distrik-distrik Kabupaten Takar 

tahun 2012, sangat berbahaya meremehkan konflik lokal. Oleh karena itu, 

inisiatif untuk mengurangi atau menyelesaikan konflik harus 

dipertimbangkan secara serius. Karena menghilangkan kemungkinan 

dinamika politik lokal berdampak pada konflik horizontal antar kelas 

bawah. Oleh karena itu, para aktor politik lokal perlu meningkatkan 

kesadaran untuk memahami dan mengurangi isu Sarah yang berpotensi 

menimbulkan konflik terbuka di masyarakat. Melihat realitas sejarah 

Moncongkomba, maka konflik antar elit politik Moncongkomba tidak 

dapat direkonsiliasi, sehingga Moncongkomba tidak bisa menjadi tatanan 

yang baik seperti dulu. Jika elit politik Takalar tidak dapat mengantisipasi 

hal tersebut, Takalar kemungkinan tidak akan mampu mencegah konflik 

besar dalam dinamika politik kita. Oleh karena itu, dalam membangun 
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dinamika politik lokal di Kecamatan Polongbangkeng Selatab, menjadi 

tanggung jawab para aktor politik untuk meminimalisir konflik 

rekonsiliasi. Oleh karena itu, dalam membangun dinamika politik lokal di 

Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan, menjadi tanggung jawab 

para aktor politik untuk meminimalisir konflik rekonsiliasi. Oleh karena 

itu, sudah saatnya para partisipan politik (pemerintah dan partai politik, 

elit ekonomi) mengkaji pola dan kecenderungan konflik yang terjadi di 

masyarakat Bulukunyi. Karena dengan mengetahui cara dan tren konflik, 

akan memudahkan kita untuk mencari solusi di masa depan. 

 

H. Proses Peralihan Desa Menjadi Kelurahan Bulukunyi Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan. 

Di dalam Undang- Undang Permendagri Nomor 28 Tahun 2006,  Proses Peralihan 

Desa Menjadi Kelurahan bisa dilakukan berdasarkan penentuan Pemerintah Desa 

dan BPD dengan melihat aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat tersebut diikuti 

paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masyarakat desa yang memiliki hak pilih, yang 

cara pelaksanaannya dibuat lebih lanjut dalam peraturan desa.  

1. Usulan Bupati 

Pada awal 2008 Prakarsa Perubahan Desa Bulukunyi Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan dimulai dari usulan Bupati Takalar Yang 

berpedoman pada peraturan Mendagri Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2006 tentang proses peralihan status desa menjadi Kelurahan 

dapat dilaksanakan berdasarkan prakarsa Pemerintahan Desa bersama 

BPD dengan melihat aspirasi masyarakat. Berdasarkan wawancara 

dengan ibu Rahmatia Dg Ngati selaku masyarakat Bulukunyi yang 

mengatakan bahwa: 

“Awal mulanya rencana peralihan desa itu 2008, Kami melakukan 

perbincangan antara masyarakat dan Tokoh masyarakat mengenai 

peralihan desa menjadi Kelurahan namun pada saat itu ada 

masyarakat mengambil kepentingan politik sehingga pihak 

pemerintah desa menunda rencana tersebut. Selang waktu berjalan 

bapak bupati memberikan pemahaman terkait dengan peralihan 
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desa dan imbasnya kepada masyarakatpun semata-mata untuk 

mempermudah masyarakat Bulukunyi terkait dengan pelayanan 

publik, pembangunan dan ekonomi”.
66

 

 

Hal yang serua juga dikatakan oleh Sahabuding Dg Kawang selaku Masyarakat 

Bulukunyi yang mengatakan bahwa: 

“Kepentingan Elit lokal terjadi karena masyarakat mengiginkan 

induk Kecamatan berada di desa Moncongkomba Namun Bupati 

Takalar pada saat itu tidak setuju dikarenakan terlalu jauh dari 

desa-desa yang lain yang berada di Kecamatan Polongbangkeng 

Selatan dan menginginkan induk Kecamatan berada di Bulukunyi 

agar pelayanan dapat dilakukan dengan baik dan dekat juga 

dengan desa-desa yang lain yang berada di Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan”.
67

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, secara umum masyarakat di Desa 

Moncongkomba telah melakukan musyawarah kembali setelah pemahaman yang 

mendalam, oleh karena itu peralihan dari desa ke Bulukunyi disarankan untuk 

dilanjutkan pada tahun 2012. Bahkan, pihaknya sudah mengajukan surat ke 

Pemerintah Kabupaten Polongbangkeng Selatan. Isi surat tersebut mewakili 

kepala desa, tokoh masyarakat, dan tokoh masyarakat pada BPD Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan. Usai mendapatkan hasil musyawarah Kepala Desa dan 

Panitia Pengkajian Desa bersama aparat desa lainnya dan tokoh masyarakat, 

mereka memberikan dukungan untuk peralihan Desa Bulukunyi di Kecamatan 

Polongbankeng Selatan. Dalam tahap pengajuan proposal peralihan desa menjadi 

Kelurahan tidak terlepas dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 

Tentang Pembentukan Penghapusan Penggabungan Desa dan Perubahan Status 

Desa Menjadi Kelurahan, bahwa untuk mengubah status Desa menjadi Kelurahan, 

sedangkan syarat administratif dan syarat fisik kewilayahan hanya dibahas secara 

umum. 
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2. Terbitnya Peraturan Daerah (Perda). 

Peresmian Dan peralihan desa Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan 

sudah terlaksana dengan efektif, yaitu sejak inisiatif Bupati Takalar bersama 

dengan Tokoh masyarakat hingga terbitnya perda Nomor 5 Tahun 2008, maka 

Desa Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan telah memenuhi syarat 

untuk menjadi Kelurahan Bulukunyi. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang 

Pembentukan Kelurahan Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan dengan 

menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturan Terbentuknya 

Kelurahan Bulukunyi. Tokoh Masyarakat menyampaikan bahwa tujuan dari 

peralihan desa menjadi  Kelurahan tersebut melalui aturan penetapannya 

mekanisme aturan perundan-undangan yang berlaku. Berdasarkan wawancara 

dengan saudara Mansyur Sahabu, S.E, selaku pemampu Adat di Bulukunyi 

mengatakan bahwa: 

“Tujuan peralihan dari desa ke Kelurahan Bulukunyi adalah 

untuk menghindari konflik juga untuk meningkatkan pelayanan 

masyarakat, mendekatkan pelayanan, dan mempercepat proses 

pembangunan jalan Kelurahan baru, sehingga menambah ruang 

gerak pegawai negeri sipil (ASN) yang berpotensi dan memenuhi 

persyaratan atau peraturan untuk mengajukan posisi jabatan di 

kelurahan yang baru dimutasi.”
68

 

Hal yang senada juga di ungkapkan oleh staf kelurahan ibu (Yulandari S.kom) 

yang mengatakan:  

“Dengan dirubahnya desa menjadi kelurahan saya sebagai 

masyarakat berharap adanya peningkatan dalam pelayanan yang 

ada di Bulukunyi juga mampu lebih memperhatikan kebutuhan 

masyarakatnya. Dengan dialihkannya desa menjadi kelurahan bisa 

juga membuka peluang untuk pegawai atau PNS bisa mendapatkan 

tempat untuk menjadi pemimpin atau pegawai di kelurahan yang 

baru  di bentuk”
69
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Dari hasil wawancara di atas terlihat jelas bahwa dalam proses peralihan Desa 

Bulukunyi menjadi Kelurahan di Kecamatan Polongbangkeng Selatan 

meningkatkan pengabdian masyarakat dan mendekatkan masyarakat, maka aparat 

sipil nasional akan memiliki ruang dan menduduki Kelurahan baru dan tidak lepas 

dari peran pelaku Elit politik dalam proses mengubah desa menjadi Kelurahan di 

Bulukunyi, dan tidak lepas juga baik itu masyarakat, tokoh masyarakat, bupati, 

atau pansus yang mendukung terbentuknya Kelurahan. 

Teori elit tersebut lebih jauh menjelaskan bahwa dalam Proses Perubahan Desa 

Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan menjadi Kelurahan memiliki 

pengaruh dalam proses pembentukan daerah otonom baru. Di daerah otonom ini 

masyarakat terbagi dalam dua kategori. Komposisinya, yaitu level atas adalah elit, 

terbagi menjadi elit penguasa dan elit penguasa tanpa aturan, sedangkan level 

bawah adalah non elit. 

Tujuan peralihan pedesa menjadi kelurahan  adalah untuk meningkatkan 

pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan 

ekonomi daerah dan peningkatan keamanan dan ketertiban, sehingga tercapai 

keselarasan antara pembangunan pusat dan daerah. Perubahan daerah dapat 

digunakan sebagai sarana pendidikan politik di tingkat daerah untuk 

menyesuaikan dengan potensi dan aspirasi daerah. Setelah keluar perda, prosesnya 

telah melalui proses yang cukup lama, sehingga semula diusulkan oleh Bupati dan 

masyarakat Bulukunyi untuk berubah. Desa tersebut dipindahkan ke Kelurahan 

Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan karena Masyarakat yang ingin 

mengubah tatanan kehidupan yang lebih baik dan membuat perubahan tersebut 

terlihat oleh publik setelah keluarnya Peraturan Daerah. 

Berangkat dari hasil wawancara dengan Bapak Sahabuddin Dg Kawang sebagai 

masyarakat bahwa:  

“Dengan terbentuknya kelurahan baru yaitu kelurahan bulukunyi 

kami sebagai masyarakat sebelumnya yang begitu kawatir dengan 

timbulnya kericuhan dab sulit dalam pelayanan dan melalui jalan 

yang begitu kurang baik sehingga memakan waktu yang banyak. 

Terbentuknya kecamatan baru ini kami sangat turut bahagia 
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karena dapat mengurangi beban kami sebagai masyarakat yang 

begitu khawatir dab kesusahan dalam pelayanan ataupun 

pembangunan ekonomi serta bagaimana cara menyelesaikan 

masalah perselisihan antar elit. Dengan dirubahnya desa 

Bulukunyi menjadi Kelurahan dapat merubah Bulukunyi  baik itu 

dari pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan perang antar 

elit sebagainya”.
70

 

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Suarni sebagai masyarakat: 

“Saya sebagai masyarakat dengan di alihkannya Desa menjadi 

Kelurahan, kita bisa berkembang secara ekonomi dan berkeadilan 

di masa depan, dan menjual hasil pertanian dan produk lain 

dengan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya. Ini akan 

membantu kita lebih dari sebelumnya, dan kita akan memiliki 

potensi dan kualifikasi. Adanya peluang untuk ASN memegang 

posisi di Kelurahan yang baru”.
71

 

Dari hasil wawancara diatas dari kedua masyarakat, untuk mencapai kemakmuran 

dan kesejahteraan bersama di Kelurahan Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng 

Selatan Diperlukan percepatan terwujudnya pembangunan dan perekonomian 

yang berkeadilan, serta pelayanan publik yang baik, serta perluasan ruang bagi 

ASN yang berpotensi untuk memenuhi kebutuhan jabatan di Kelurahan 

Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan. 

I. Dampak Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan 

Evaluasi dampak perubahan status Desa menjadi Kelurahan ini dapat 

dianalisa dengan melihat bagaimana perubahan dan kemajuan atau bahkan 

kemunduran serta apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah kelurahan 

maupun masyarakat dalam rangka perubahan dari Desa Bulukunyi menjadi 

Kelurahan Bulukunyi. Konsep penilaian dampak program tunggal sebelum dan 

sesudah adalah pengukuran kondisi yang dilakukan sebelum dan sesudah 
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program, tidak ada kelompok kontrol, dan informasi diperoleh dari kelompok 

sasaran. Prosedur tunggal sebelum dan sesudah metode evaluasi, sebagai jenis 

evaluasi, mengevaluasi kondisi sebelum pelaksanaan prosedur dengan 

membandingkan kondisi setelah pelaksanaan prosedur atau strategi, dan 

menggunakan dampaknya terhadap tujuan strategis. Kemudian hasil perbandingan 

sebelum dan sesudah implementasi kebijakan akan menunjukkan derajat 

perubahan pada kelompok sasaran. 

Hasil penelitian menunjukkan pada bidang pemerintahan masyarakat lebih 

terbantukan degan adanya pemerintahan kelurahan, berikut perbedaannya: 

Struktur Sebelum dan Sesudah Menjadi Kelurahan Bulukunyi 

Tabel 4.5 

Nama Sebelum Sesudah 

Pemimpin Kepala Desa Lurah 

Staf Kepala Urusan/ Kaur Staf Kelurahan/PNS 

Struktur 

Organisasi 

Kades, Sekretaris Desa/ Carik, Kaur 

pemerintahan, Kaur umum, Kaur 

keuangan, Kaur pembangunan dan 

dibantu 4 orang Kadus dimasing-masing 

RW 

 

Lurah, Sekretariat, Seksi 

Pemerintahan, Ketentraman dan 

Ketertiban Umum (2 orang), dan 

Seksi Pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat (3 

orang) 

 

Pergantian 

Pemimpin 

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 

 

Seorang lurah diangkat dan 

diberhentikan oleh bupati melalui 

camat, karena kelurahan 

merupakan bagian daripada satuan 

kerja organisasi perangkat daerah 

Kabupaten Temanggung. 

 

Status Pegawai Desa/ Pegawai Daerah Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
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Kepegawaian  

Lembaga 

Mitra 

BPD (Badan Perwakilan Desa) LPMK (Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat Perkotaan) 

 

 

di atas menunjukkan perbedaan dalam hal Pemerintahan/Kelembagaan dan 

Organisasi pada waktu desa dan sekarang setelah kelurahan. Berdasarkan 

wawancara dengan Ibu (Yulandari S.kom) Selaku Staf Kelurahan Bulukunyi 

Mengatakan Bahwa: 

“Kalau Melihat Proses Pemerintahan yang telah berjalan dari 

dulu sampai sekarang, saya memperhatikan masyarakat lebih 

cenderung memilih sistem kelurahan karena mereka merasa sistem 

pelayanan pada saat menjadi kelurahan lebih menonjol dan 

terarah”
72

  

Hal yang senada di ungkapkan oleh Bapak H. Baso Dg. Limpo  selaku Tokoh 

Masyarakat  Bulukunyi: 

“kalau melihat Bulukunyi dulu dan sekarang itu sangat berbeda 

apalagi dari segi perekrutan kepegawaiannya sebelum menjadi 

kelurahan pegawai itu di pilih  dengan secara mandiri. Berbeda 

dengan sekarang pegawai diisi oleh seorang PNS dan perkrutan 

pegawai dilakukan oleh pemerintah dengan mekanisme mengikuti 

seleksi negara.”
73

 

Kalau menurut bapak kepala lingkungan Batu Maccing (Amir Dg Gassing) 

Bulukunyi Dulu dan Sekarang setelah menjadi Kelurahan, Beliau mengatakan 

bahwa:  

“sistem pelayanan di bulukunyi sewaktu menjadi desa itu para 

perangkat desa menjadi acuan pokok kegiatan administrasi baik 

dari masyarakat ke pemerintah maupun sebaliknya dulu peran 
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ketua RT dan RW terlebih dalam administrasi itu tidak terlalu aktif 

dan dalam hal permohonan, pelayanan administrasi duli bisa 

dilakukan secara dadakan dan sewaktu-waktu bisa dilayanan juga 

dirumah sekertasis desa atau kepala desa. Tetapi untuk saat ini 

setelah menjadi kelurahan pelayanan harus sesuai jam kerja dan 

mengikuti peraturan yang ada”.
74

 

kalau menurut dari bapak Abdul Aziz Bini S.Hi, setelah melakukan wawancara 

beliau mengatakan bahwa: 

“kalau dilihat secara aspek kinerja pada waktu desa dan 

kelurahan. Saya lebih memilih kelurahan karena dalam 

pemerintahan kelurahan segala sesuatunya lebih tertata dan 

alurnya juga lebih jelas. Pelayanan juga lebih efektif, efisien dan 

tepat sasaran kepada masyarakat sehingga kebijakan yang 

dikeluarkan pemerintah dapat dirasakan.”
75

 

Dari hasil wawancara diatas  dijelaskan bagaimana perbedaan sebelum dan setelah 

dialihkannya desa menjadi kelurahan, disinilah terlihat kekurangan dan kelebihan 

pelayanan sewaktu desa dan kelurahan. Setelah berubah status menjadi kelurahan 

dan pada masa-masa transisi perubahan, perangkat kelurahan juga menyadari akan 

penyesuaian peralihan masyarakat desa menjadi kelurahan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada bidang pemerintahan masyarakat 

lebih cenderung memilih pemeritahan kelurahan, walaupun dalam segi pelayanan 

pada waktu desa ada kemudahan masyarakat dalam mengurus administrasi namun 

ternyata sistim pelayanan tersebut kurang administratif, mengingat tidak setiap 

hari para perangkat desa ke kantor dan belum tertatanya sistem seperti pada saat 

ini.  

Berdasarkan hasil penelitian pada aspek partisiasi masyarakat sewaktu masih desa 

dan sekarang telah beralih menjadi kelurahan terbilang masih sama baik, sebagai 

contoh masyarakat masih aktif dalam melaksanaka kegiatan kerjabakti/gotong 
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royong dan juga dalam hal memberikan usulan serta masukan kepada pemerinah 

juga sangat baik. Berdasarkan Wawancara dengan Bapak (Amir Dg Gassing) yang 

mengatakan bahwa: 

“Saya sebagai masyarakat kelurahan sangat mendukung atas 

perubahan desa menjadi kelurahan. Selagi itu mampu untuk 

mempermudah masyarakat dalam hal pelayanan maupun 

pembangunan kenapa tidak untuk perubahan desa itu di lakukan, 

ungkap dari bapak dg gassing “
76

 

Berdasarkan wawancara diatas dalam memberikan usulan setelah menjadi 

kelurahan adalah awal proses penyusunan Bulukunyi yang dimulai dari wilayah 

RT, RW menjadi lingkungan dan Kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa setelah 

adanya perubahan desa menjadi kelurahan partisipasi masyarakat Kelurahan 

Bulukunyi cenderung masih baik dan positif. Menurut Bintaro segala apa yang 

hidup mengalami perubahan, perubahan baik yang bersifat material maupun non 

material, dapat positif atau negatif  tergantung pada pengaruh luar yang diterima 

dan diolah oleh penduduk setempat.  

Hal yang berbeda dikatakan oleh Ibu Sunati Dg Kanang yang mengatakan bahwa: 

“Kalau dibandingkan dengan desa dulu, sekarang semenjak 

menjadi Kelurahan sudah jarang sekali ada bantuan yang masuk 

dari pemerintah, berbeda dengan Desa dulu banyak bantuan dari 

pemerintah. Tapi mungkin itu karena ketika menjadi desa kita 

mendapat dana desa dari pemerintah makanya banyak bantuan.
77

 

Selanjutnya hasil penelitian pada aspek lembaga masyarakat desa dan kelurahan, 

dalam proses perubahan status desa menjadi kelurahan peran BPD sebagai 

lembaga kemasyarakata sangatlah di perlukan, mengingat BPD menjadi salah satu 

faktor penting yang menyerap usulan dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan 
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wawancara dengan Kepala Kelurahan  Bapak Muhammad Nur S.E Yang 

Mengatakan: 

“Setelah perubahan menjadi kelurahan lembaga kemasyarakatan 

di Kelurahan Bulukunyi tidak jauh berbeda pada waktu masih 

desa. Hanya saja BPD (Badan Perwakilan Desa) yang semula 

sebagi lembaga yang bisa meminta pertanggung jawaban kepala 

desa, setelah menjadi kelurahan diganti menjadi LPMK (Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) sebagai pengontrol dan 

penyerap aspirasi masyarakat tetapi tidak berhak meminta 

pertanggung jawaban kinerja lurah.”78 

Hal yang hampir sama di ungkapkan juga oleh Sekertaris Lurah Bapak 

Muhammad Nasir, SE, M.Si yang Mengatakan: 

“setelah perubahan menjadi kelurahan masih hampir sama seperti 

waktu pemerintahan desa RT/ RW, PKK, Linmas, Karang Taruna, 

MUI hanya saja fungsi dan peranannya lebih aktif daripada dulu 

sewaktu desa”.79 

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa di Kelurahan Bulukunyi, 

mengingat lembaga masyarakat di kelurahan sebagai mitra pemerintah dengan 

tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, 

sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 9 Perda 

Temanggung No. 15 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyaraatan di Kelurahan). 

Hasil penelitian selanjutnya adalah aspek perekonomian mayarakat bulukunyi 

sebelum dan sesudah menjadi Kelurahan. Berdasarkan wawancara dengan 

masyarakat Bulukunyi yaitu bapak Sahabuddin Dg. Kawang yang mengatakan 

bahwa:  

“Sewaktu masih Desa Bulukunyi rata-rata masyarakat bermata 

pencaharian sebagai petani (baik buruh tani/ petani penggarap). 

Tetapi Setelah menjadi kelurahan secara perlahan terdapat 

perubahan dalam pola pikir dan sosial masyarakat kearah yang 
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lebih maju dan tidak menggantungkan pada sector pertanian saja 

saat ini telah banyak bermunculan toko, kios klontong, jasa salon, 

penjahit dll.”80 

Hal yang senada juga dilontarkan oleh ibu (Suarni) masyarakat Bulukunyi yang 

mengatakan: 

“Dulu waktu masih menjadi desa bulukunyi masyarakat lebih 

banyak menjadi petani padi dan menggarap sawah pada musim 

tanam sekarang setelah menjadi kelurahan sudah ada yang 

membuka toko sembako dan ada juga yang bekerja di pertokohan 

selain bertani”.81 

Dari Hasil wawancara menjelaskan tentang perubahan sosial yang dimana 

Menurut Ranjabar terdapat perbedaan perubahan sosial (social change) dengan 

perubahan budaya (cultural change). Dimana perubahan sosial merupakan 

perubahan dalam segi struktur sosial dan hubungan sosial. Selain itu turut serta 

didukung dengan kesiapan akses dan sarpras dari pemerintah kelurahan untuk 

menunjang kegiatan perekonomian warga baik melalui program pemberdayaan 

maupun pemenuhan fasilitas (adanya pasar desa/ kelurahan).  

Selanjutnya Penelitian dari Aspek keamanan dan keteriban masyarakat juga 

merupakan komponen utama dalam bidang kemasyarakatan. Berdasarkan 

wawancara dengan Bapak (Amir Dg Gassing) selaku kepala lingkungan Batu 

Maccing Kelurahan Bulukunyi Yang Mengatakan: 

“Kalau melihat dari segi keamanan sebelum dan sesudah menjadi 

kelurahan Bulukunyi sebetulnya tetap aman dan masih kondusif 

baik sewaktu menjadi desa ataupun sekarang setelah menjadi 

kelurahan. Hanya saja setelah berganti menjadi kelurahan, 

keamanan di Bulukunyi tingkatannya semakin baik. Dilihat dari 

kondisi masyarakat yang semakin stabil dalam hal keamanan dan 

kemasyarakatan. Selain itu faktor pembeda yang paling penting 
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dari keamanan desa dan kelurahan adalah kondisi keamanan 

masyarakat sewaktu Pilkades.”82 

Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak (H. Baso Dg. Limpo)  Tokoh 

Masyarakat Bulukunyi yang mengatakan bahwa: 

“Dari tingkat keamanan sebelum dan sesudah menjadi kelurahan 

saya sebagai masyarakat bulukunyi merasakan tidak jauh beda 

hanya saja lebih nyaman setelah menjadi kelurahan, dengan 

pemerintahan sekarang juga tidak ada pilkades karena setelah 

menjadi kelurahan pergantian pucuk pimpinan dengan tunjukan/ 

penugasan dari pemda. Berbeda pada waktu masih desa saat 

memasuki masa-masa Pilkades, situasi desa langsung hangat dan 

tidak menutup kemungkinan bisa menimbulkan konflik dan 

perpecahan antar sesama masyarakat”.
83

 

Dari hasil wawancara dilihat masyarakat sudah merasakan hangatnya proses 

pilkades. Hal ini juga salah satu pertimbangan masyarakat mau berubah status 

desa menjadi kelurahan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Latar belakang munculnya Perubahan Desa menjadi Kelurahan yaitu terjadi pada 

Tahun 2008 bermula karena adanya konflik yang ditibulkan setelah pemilihan 

kepala desa sehingga usulan Bupati Takalar dan Tokoh masyarakat dilakukan 

juga karena peraturan dari mendagri dan dorongan Bupati yang mengatakan desa 

Bulukunyi sebaiknya di ubah saja menjadi Kelurahan agar mampu 

menghilangkan konflik dan Bulukunyi juga sudah memenuhi syarat untuk 

menjadi Kelurahan yang pada akhirnya masyarakat dan  tokoh masyarakat pun 

mengusulkan pembentukan kelurahan. Dengan adanya transformasi desa 

menjadi kelurahan, masyarakat berharap dapat memberikan kemudahan bagi 

mereka dalam pengelolaan administrasi dan kependudukan atau dalam bentuk 

penguasaan daerah yang efektif yang secara efektif mengontrol efektivitas 

pelayanan publik, memperkuat keadilan peradilan dan meningkatkan 

pertumbuhan infrastruktur. 

2. Pada bidang ekonomi, terjadinya hubungan antara warga banyak atau massa 

dengan kelompok elit lokal. Keberadaan modal ekonomi dapat memberikan 

hubungan yang sangat erat antara keduanya, dalam hubungan ini dengan 

keahlian lokal maka orientasi politik tidak akan berpaling kepada siapapun. Di 

bidang politik, pilihan politik para elit lokal Bulukunyi diposisikan sebagai 

sosok yang akan selalu dihormati keputusan politiknya dan tidak berani 

melanggarnya. Dalam ranah sosial, status (kedudukan) sosial akan 

mempengaruhi masyarakat, dengan struktur ini masyarakat akan merasa aman 

dalam lingkungan sosial, dan elit Blukkuni setempat akan menjaga adat istiadat 

dan nilai-nilai tersebut. Guna meningkatkan dinamika politik lokal, hal-hal yang 

perlu kita perhatikan adalah: 

1. Proses demokratisasi di tingkat lokal dan pembangunan masyarakat sipil. 

2. Membangun paradigma baru otonomi daerah, dan 

3. Model penyelesaian konflik lokal secara damai. 
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Proses Peralihan Desa Menjadi Kelurahan Bulukunyi Kecamatan 

Polongbangkeng Selatan yaitu untuk menghentikan konflik terkait pemilihan desa 

dan juga Usulan Bupati Takalar dan Terbitnya peraturan Daerah atau Perda. 

Dalam proses peralihan desa menjadi kelurahan tidak terlepas dari kepentingan 

elit Politik dalam mewujudkan Kelurahan, Dukungan dan bantuan Dari Tokoh 

Masyarakat dalam proses peralihan ini, Usulan masyarakat untuk pembentukan 

otonomi baru tidak terlepas dari aktifnya Bupati Takalar. Pemerintah Desa perlu 

melaksanakan kegiatan penjaringan aspirasi tingkat desa untuk mendapatkan data 

dukungan dari masyarakat terkait alih status Desa Bulukunyi Menjadi Kelurahan. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian saya sampai pada kesimpulan bahwa mengenai usulan 

penulis dalam Dinamika Politik Elit Lokal Pasca Perubahan desa menjadi 

Kelurahan Bulukunyi, usulan tersebut adalah sebagai berikut: 

1). Dengan terbentuknya Desa Bulukunyi menjadi Kelurahan dapat memberikan 

kemudahan bagi masyarakat untuk mengelola pelayanannya di bidang 

administrasi dan kependudukan, sehingga dapat meningkatkan pembangunan 

masyarakat. 

2).   Penulis berharap, demi kepentingan para elit politik, pada masa transisi dari 

desa menjadi Kelurahan Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan dapat 

lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan di 

Kelurahan Bulukunyi. 

3). Saat mencari dukungan atau dukungan dari masyarakat, biasanya politisi atau 

tim sukses dari beberapa kandidat yang menggunakan politik uang atau politik 

uang. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan dan memilah-milah peraturan 

perundang-undangan agar kita dapat menjalankan aktivitas politik dengan benar 

tanpa ada penipuan, dan elit politik tetap eksis. 
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DAFTAR INFORMAN DAN PEDOMAN WAWANCARA 

 

NO  NAMA TANGGAL UMUR TEMPAT 

1  Muhammad Nur. SE 15 Juli 2020 46 Kantot Lurah 

Bulukunyi 

2 Muhammad Nasir, SE, M.Si 15 Juli 2020 55 Kantot Lurah 

Bulukunyi 

3 Abdul Aziz Bini S.Hi 15 Juli 2020 44 Kantot Lurah 

Bulukunyi 

4 Yulandari S.Kom 15 Juli 2020 28 Kantot Lurah 

Bulukunyi 

5 H. Baso Dg. Limpo 15 Juli 2020 49 Ujung Bori 

Kelurahan 

Bulukunyi 

6 Sahabuddin Dg. Kawang 15 Juli 2020 54 Ujung Bori 

Kelurahan 

Bulukunyi 

7 Amir Dg. Gassing 15 Juli 2020 60 Batu Maccing 

Kelurahan 

Bulukunyi 

8 Suniati Dg Kanang 15 Juli 2020 58 Makammu 

Kelurahan 

Bulukunyi 

9 Suarni 15 Juli 2020 43 Makammu 

Kelurahan 

Bulukunyi 

 

 



 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana awal mula terjadinya peralihan Desa menjadi Kelurahan? 

2. Apa yang melatar belakangi terjadinya perubahan Desa Menjadi 

Kelurahan? 

3. Siapa yang Pertama kali mengusulkan perubahan Desa menjadi 

Kelurahan? 

4. Mengapa Desa Bulukunyi diubah Menjadi Kelurahan? 

5. Kapan Desa Bulukunyi diubah Menjadi Kelurahan? 

6. Bagaimana Proses Terjadinya Peralihan Desa Menjadi Kelurahan? 

7. Bagaimana Dinamika Politik Pasca Perubahan Desa menjadi Kelurahan? 

8. Apa Tujuan Peralihan Desa Menjadi Kelurahan? 

9. Bagaimana Tanggapan Masyarakat Pada Saat Terjadinya Peralihan Desa? 

10. Bagaimana Peran Elit Lokal Pasca Dialihkannya Desa Menjadi 

Kelurahan? 

11. Bagaimana Dampak Perubahan Desa menjadi Kelurahan?  

12. Apa perbedaan sebelum dan sesudah dialihkannya desa menjadi 

kelurahan? 
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Wawancara Dengan Ibu Yulandari S.Kom 

(Staf Kelurahan Bulukunyi) 

 



 
 

 
 

 

Wawancara Dengan Ibu Suniati Dg Kanang 

(Masyarakat Bulukunyi) 

 

Wawancara Dengan Ibu Suarni 

(Masyarakat Bulukunyi) 

 



 
 

 
 

 

Wawancara Dengan Ibu Rahmatia 

(Masyarakat Bulukunyi) 

 

Wawancara Dengan Ibu Hasnia 

(Masyarakat Bulukunyi) 
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