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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titk di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 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

 

 ص

 

Sad 

 

ṣ 

es (dengan titik di 

bawah) 

 

 ض

 

Dad 

 

ḍ 

de (dengan titik di 

bawah) 

 
 ط

 
Ta 

 
ṭ 

te (dengan titik di 

bawah) 

 

 ظ

 

Za 

 

ẓ 

zet (dengan titk di 

bawah) 

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Fa F Ef ف
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah , Apostof ء

 Ya Y Ye ي

 

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

tanda 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 monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tungggal 

bahasa Arab. yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya 

sebagai berikut: 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah A A ا

 kasrah I I ا

 dammah U U ا
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fatḥahdan alif atau ا …I…ى

yā‟ 

Ā a dan garis di 

atas 

 kasrahanyā‟ I i dan garis di ى

atas 

 ḍammahdan wau Ū u dan garis di وى

atas 

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭahyang hidup 

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan tā‟ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  ّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

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

huruf ىber-tasyid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf  kasrah (  ّ  ,(ى 

maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i). 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال 

alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

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

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan translasi huruf hamzah menjadi opostrop (‟) hanya berlaku bagi 

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

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

8. Penulisan Kata Arab  

Kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau kalimat yang 

sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian 

dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafẓ al-Jalālah (هللا) 

Kata “Allah” yang didahului partake huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. Adapun tā‟ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 
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10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 

(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 

nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. 

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan 

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 

tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku 

untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 

baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 

Nama Penulis : Nurul Fathwana Syah 

Nim  : 30600117033 

Judul Skripsi : Kampung Rewako: Pemberdayaan Masyarakat Dan Arena 

Kepentingan Elit di Desa Paraikatte Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa 

Skripsi ini mengkaji tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Arena 

Kepentingan Elit Dalam Program Kampung Rewako di Desa Paraikatte 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui proses pemberdayaan serta bentuk kepentingan elit pada 

program kampung rewako di Desa Paraikatte Kecamatan Bajeng Kabupaten 

Gowa. Jenis penelitian yang di gunakan adalah metode kualitatif. Tekhik 

pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawncara dan 

dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data 

sekunder. Adapun tekhnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan tekhnil analisis oleh milas dan habermas yaitu, reduksi data, 

penyajian data, dan penyimpulan data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pemberdayaan 

masyarakat dalam program kampong rewako dilakukan tahap 

pemberdayaan seperti tahap penyadaran, tahap transformasi, dan tahap 

peningkatan intelektual. Dalam tahap proses pemberdayaan ini kemudian 

menghasilkan kesuksesan yang dirasakan oleh masyarakat pelaksana 

program kampong rewako ini seperti adanya kebebasan mobilitas, 

kemampuan membeli komoditas kecil, kemampuan membeli komditas 

besar,terlibat dalam membuat keputusan-keputusan rumah tangga, adanya 

kebebasan relative dari dominasi keluarga, emiliki kesadaran hokum, 

terlibat dalam urusan politik,serta jaminan ekonomi dan kontribusi 

terhadap keluarga. Bentuk kepentingan elit dari program pemberdayaan 

kampung rewako yang dinilai sebagai strategi kampanye bentuk baru ini 

juga dapat di lihat dengan menggunakan persfektif kekuasaan power cube 

dengan melihat dari segi kekuasaan yang terlihat dan kekuasaan yang 

tersembunyi 

Implikasi dari penelitian ini yaitu : 1) Fungsi Keberadaan kampung rewako 

pada peningkatan SDM di Desa Paraikatte adalah mampu menopang dan 

memperbaiki kestabilitasan perekonomian masyarakat ditengah pandemic 

COVID-19. 2) Dalam mewujudkan tujuan program kampong rewako, 

dibutuhkan kerja sama antara setiap kalangan. 3) Penulis juga menyadari 

bahwa masih terdapat kekurangan dari penelitian ini, olehnya itu peneliti 

berharap semoga masih diberikan kesempatan dilain waktu untuk dapat 

melakukan penelitian ulang agar mampu menyempurnakan tujuan 

penelitian ini. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang  

Manusia adalah makhluk sosial dan ekonomi, yang  tidak mampu hidup 

tanpa peran orang lain. Manusia yang cenderung hidup berkelompok, senantiasa 

berinteraksi dan membutuhkan hubungan dengan orang lain, mempunyai 

dorongan untuk berhubungan dengan lingkungan sosial di sekitarnya, bekerjasama 

untuk saling memenuhi kebutuhan hidup adalah sifat makhluk sosial.1 sebagai 

makhluk sosial manusia memilki begitu banyak kebutuhan dan keinginann yang 

beragam jenisnya dengan sifatnya tidak terbatas, dalamm  haal peemenuhan 

keininginan ini memunncculkan keadaann yang memerlukan peran orang lain 

yang kemudian melahirkan sebuah ikatan ketergantungan antar sesama. 

Di awal pembukaan tahun 2020, seluruh negara di dunia di hebohkan oleh 

kasus pneumonia yang dienal dengan nama COVID-19, sebuah bencana yang 

menyerang setiap negara tidak terkecuali Indonesia. 

Virus yang dengan cepat menyebar ke suluruh dunia dan menjangkit 

beberapa lapisan masyarakat, hingga  akhirnya virus corona ini diberi status 

sebagai pandemi. Istilah pandemi sendiri di pakai ketika suatu wabah atau virus 

telah menyebar secara global, yang memiliki arti bahwa tidak terbatas pada satu 

negara saja tapi sudah mendunia, tanpa terkecuali Indonesia sendiri.2  

Saat World Health Organization atau lebih di kenal WHO yang merupakan 

badan kesehatan dunia menyampaikan terkait virus COVID-19 adalah sebuah 

                                                             

1
 . Sujarwa, "Ilmu Social Dan Budaya Dasar ", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.27. 

2
 . Riska Arum, “Pembatasan Sosial Di Indonesia Akibat Virus Corona Ditinjau Dari 

Sudutb Pandang Politik” (httpps://osf.io>fo...PDF  Hasil web Pembatasan sosial di indonesia 

akibat virus corona... OSF. 12 juli 2020, 2020) 
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pandemi maka pemerintah indonesia sendiri segera mengambil tindakan dengan 

memberitahukan kepada seluruh masyarakat  bahwa COVID-19 merupakan 

sebuah bencana nasional non alam. Presiden yang selaku Kepala negara republik 

indonesia beserta jajaran pemerintahan hingga ke daerah menyampaikan bersama-

sama agar merancang langkah-langkah yang cekatan untuk usaha penanganan 

penyebaran COVID-19 ini ke masyarakat. 3 

Kemunculan pandemi COVID-19 ini banyak membawa dampak terhadap 

kehidupan manusia, berbagai permasalahan juga ikut di timbulakan, Kebijakan 

yang menuai banyak pro dan kontra di masyarakat, beberapa orang yang 

mengabaikan seruan pemerintah, dan berbagai permasalahan lain termasuk 

masalah kesejahteraan perekonomian masyarakat. Dalam hal mempertahankan 

perekonomian di masyarakat yang merupakan pondasi kehidupan, maka 

pemerintah mencanangkan berbagai program, salah satunya adalah  program 

pemberdayaan yang berarah pada masyarakat, yang dimulai dari reprentasi dari 

kesatuan masyarakat hukum terkecil yang tidak terpisahkan dari tatanan 

kehidupan bangsa Indonesia, yaitu desa. 

Dalam pembangunan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat 

merupakan komponen penting. Agar desa mandiri yang berkemampuan kemudian 

bisa menghasilkan dan mencukupi kebutuhan masyarakat itu dapat terwujud. 

Sebab pada dasarnya pemberdayaan di dilakukan sebagai upaya peningkatan 

kualitas kesejahteraan pada masyarakaat.  

Sejalan dengan itu Kartasasmita memberikan pengertian terkait 

pemberdayaan yang menurutnya adalah sebuah upaya untuk mampu 

meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat sehingga mampu 

                                                             
3 . Zahrotunnimah, “Langkah Taktis Pemerintah Daereah Dalam Pencegahan Penyebaran 

Virus Corona COVID-19 Di Indonesia‟‟ Jurnal Salam, Vol 7 No.3 2020, hal 247 
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melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan, dikarenakan dalam proses 

pemberdayaan sendiri terkandung makna pendidikan yang bisa meningkatkan 

kwalitas hidup. Hakikatnya dapat dikatakan pemberdayaan itu bagaimana 

membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupanya 

sendiri agar mampu lebih baik dan berkualitas.4 

Salam konteks pengembangan masyarakat Islam, pemberdayaan 

merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri dengan 

melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang 

kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. Salah satu pentingnya 

pemberdayaan masyarakat dalam Islam perlunya diterapkan adalah karena dengan 

adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dan 

sumberdaya manusia yang mumpuni . Dengan ini maka akan terus dapat 

memperbaiki taraf hidupnya ke yang lebih baik lagi. Dalam konsep pemberdayaan 

agama Islam juga memiliki konsep pemberdayaan seperti firman Allah dalam QS. 

Ar-Ra‟d/13:11. 

ُ مَ  نۢ بَ يِْْ يَدَيْوِ وَمِنْ خَلْفِوِۦ يََْفَظوُنوَۥُ مِنْ أمَْرِ ٱللَّهِ ۗ إِنه ٱللَّهَ لََ يُ غَيِّّ تٌ مِّ بََٰ َٰ لوَۥُ مُعَقِّ  ا بقَِوْمٍ حَتّه
ن دُونوِِۦ مِ  ُ بِقَوْمٍ سُوٓءاً فَلََ مَرَده لوَۥُ ۚ وَمَا لََمُ مِّ وُا۟ مَا بِِنَفُسِهِمْ ۗ وَإِذَآ أرَاَدَ ٱللَّه  ن وَالٍ يُ غَيِّّ

Terjemahnya:  

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, 

di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila 

Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang 

                                                             
4 . Oos M. Anwas, “Pemberdayaan Masyarakat di Era Global”,  (Bandung: Alfabeta, 

2013).h. 51 dan 86 
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dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain 

Dia.” 

Dalam ayat tersebut sudah dengan jelas diterangkan bahwasannya 

perubahan itu dapat dicapai melalui inisiatif dari masyarakat itu sendiri bukan dari 

manapun. Selain dari insiatif masyarakat sendiri sebuah perubahan tentunya 

membutuhkan lingkungan yang mendukung dan juga peran pemerintah yang 

harus responsive dalam memberikan program- program pemberdayaan yang dapat 

memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, agar masyarakat dapat selalu ikut 

dalam seruan pemerintah. 

Islam sendiri menganjurkan masyarakat untuk mengikuti seruan dan 

menaati Allah swt, Rasul, dan Ulil Amri (Pemerintah) sebagai pemangku 

kebijakan. Seperti yang telah Allah firmankan dalam kitab suci al-qur‟an dalam 

QS. An-Nisa/3:59 

تمُْ عُوا الرهسُوْلَ وَاوُلِِ الََْمْرِ مِنْكُمْۚ فاَِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِْ شَيْءٍ فَ ردُُّوْهُ اِلَِ اللََِّّٰ وَالرهسُوْلِ اِنْ كُ وَاطَِي ْ  ن ْ
رٌ وهاَحْسَنُ تََْوِيْلًَ  لِكَ خَي ْ  تُ ؤْمِنُ وْنَ بِِللََِّّٰ وَالْيَ وْمِ الََْٰخِرِۗ ذَٰ

Terjemahnya : 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.” 

Ayat di atas merupakan seruan umat Islam untuk mentaati perintah 

allah,rasul, dan pemimpin. dalam penelitian menaati pemerintah yang merupakan 

pembuat program Kampung Rewako yang mana bertujuan sebagai upaya 

pemberdayaan mayarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

dalam rangka memakmurkan bumi Allah SWT. Maka dari itu peneliti menitik 
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beratkan terhadap metode pemberdayaan masyarakat melalui Program Kampung 

Rewako. 

Kampung Rewako sendiri merupakan salah satu program pemberdayaan 

yang cukup responsive. Program yang awalnya dicanangkan oleh Polres Gowa 

sebagai implementasi dari program nasional polri di awal 2020, yang bertujuan 

agar mampu mensiasati dampak pandemi dengan menekan laju penyebaran covid-

19.  

Kehadiran program Kampung Rewako memiliki tujuan yang sangat 

berdampak pada masyarakat, peningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat 

kampung dengan berbagai program yang dapat membantu masyarakat. 

Terlaksanya pemberdayaan melalui program Kampung Rewako ini sebenarnya 

bertujuan agar masyarakat memiliki kemampuan mengembangkan potensi yang 

ada di wilayahnya. Tujuan lain dari pemberdayaan pada Kampung Rewako ini 

agar masyarakat mampu memahami kemampuan dirinya serta dapat 

megendalikan keadaan ekonomi, politik, dan sosial agar mampu memperbaiki 

kedudukannya di masyakat itu sendiri.  

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan yang harus tercapai guna 

membentuk masyarakat yang mandiri dan dapat dikatakan berdaya. Kemandirian 

yang ingin dicapai tersebut merupakan kemandirin dalam berpikir untuk 

memutuskan serta dapat melakukan pengendalian dalam melakukan yang 

dipandang tepat untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. 

Termasuk permasalahan ekonomi pada era krisis di karenakan pandemic seperti 

ini. 

Kampung Rewako ini dirancang sebagai program upaya pemerintah dalam 

peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat maupun meningkatkan taraf 
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kehidupan dan kualitas masyarakat pada wilayah Kampung Rewako. Dengan 

demikian Kampung Rewako ini dapat dijadikan sebagai tempat pemberdayaan 

masyarakat melalui berbagai macam program yang mengarah pada upaya 

merubah sikap, prilaku dan cara berfikir (mindset) masyarakat kearah yang lebih 

baik, agar menjadi Kampung dengan program pembangunan terpadu. 

Keberadaan Kampung Rewako yang di sebut sebagai program 

pemberdayaan, juga tidak lepas dari kontroversi yang di duga sebagai program 

untuk kepentingan elit. Sebab kemunculan program Kampung Rewako ini hampir 

bersamaan dengan pemilihan Bupati petahana 

Posisi calon petahana diuntungkan dari jabatan yangmelekat di dalam 

status sosial-masyarakat yakni sebagai pemimpin di suatu daerah. Bila ditinjau 

dari bentuk kekuasaan yang terlihat (visible forms of power),calon petahana secara 

langsung memiliki kesempatan untuk menarik simpati masyarakat melalui jualan 

program yang telah direncanakan ataupun program pembangunan yang telah 

dilaksanakan. Selain dari pada itu, kehadiran pemimpin (sebagai petahana) di 

tengah-tengah masyarakat menjadi social-capital (modal sosial) yang dapat 

disebut sebagai investasi politik dalam merebuthati dan simpati masyarakat pada 

pemilu berikutnya. Karena secara konseptual, ada tiga modal yang harus dimiliki 

oleh para calon yang hendak mengikuti kontestasi pilkadasecara langsung yaitu 

modal politik (political capital), modal social (social capital), dan modal ekonomi 

(economicalcapital).5 

Dalam setiap ajang pilkada keberadaan petahana sebagai peserta pilkada 

itu sangatlah diperhitungkan, sebab petahan tentunya merupakan orang yang 

masih memiliki pengaruh dalam suatu daerah pemilihan, karena pernah menjadi 

                                                             
5
 . Andi Muh. Dzul Fadli,dkk, Kemenangan Petahana Dalam Kontestasi Pilkada Serentak 

2018: Ditinjau Dari Perspektif Powercube, Jurnal TAPIs, Vol. 14 No.02 Juli-Desember , 2018. 

h.127. 
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pemimpin sebelum adanya pilkada berikut. Dengan adanya peluang terpilih 

kembali, Seringkali petaha salah menggunakan kewenangan yang dimilikinya. 

Penggunaan fasilitas Negara merupakan modus yang paling sering 

dilakukan petahan pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah. Wewenang 

dan kekuasaan yang melekat pada petahana berpotensi besardigunakan untuk 

kepentingan petaha dalam memenangkan pemilihan. Dengan adanya kewenangan 

tersebut sangat memungkinkan bagi petahana untuk membujuk, memengaruhi 

bahkan memerintah para bawahannya utu berpihak dan memberikan dukungan 

untuk kepentingan petahana.6 

Selain itu kunjungan kerja yang dilakukan oleh petahan selalu dibalut 

dengan upaya penggalangan massa. Untuk dapat mengetahui bahwa kegiatan 

kunjungan kerja tersebut tanpa maksud tertentu maka indikatornya adalah mebuat 

perbandingan jumlah kunjungan kerja Kepala daerah yang merupakan petahana 

pada saat mendekati pelaksanaan pilkada dengan kunjungan kerja pata tahun-

tahun sebelimnya. Jika hasilnya sama, Artinya kegiatan tersebut merupakan 

rutinitas yang selalu dilakukan selama masa kepemimpinannya. Tetapi jika 

kegiatan tersebut hanya dilakukan menjelang pemilihan lebih banyak, maka 

kegiatan tersebut hanya merupakan upaya penggalangan dukungan ataupun 

pencitraan.7 

Program Kampung Rewako ini, yang dikhawatirkan menjadi arena 

kepentingan elit membuat sebagian masyarakat mejadi sedikit sensitive. Sebab 

berbagai kegiatan yang di adakan Kampung Rewako selalu menghadirkan calon 

                                                             
6
 . Rahmat Hollyson MZ, “PILKADA (Penuh Euforia, Miskin Makna)”, (Bestari: Jakarta, 

2015). h. 38-39. 

7
 . Rahmat Hollyson MZ,  “PILKADA (Penuh Euforia, Miskin Makna)”, (Bestari: Jakarta, 

2015). h.40. 
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Bupati yang merupakan petahana. Yang secara tidak langsung memberikan brand 

awarnes pada masyarakat.  

Dalam program pemerdayaan pada Kampung Rewako, Desa Paraikatte 

menjadi esa yang yang dipilih oleh peneliti sebagai lokasi penelitian.  

Desa paraikatte telah menjadi salah satu Desa yang telah memiliki 

Kampung Rewako di kecamatan bajeng. Bahkan Kampung Rewako di Desa 

paraikatte telah menjadi Kampung Rewako dengan program pemberdayaan 

masyarakat yang mumpuni. Banyak harapan yang disematkan oleh bapak Bupati 

Gowa, dan Para Jajaran terkait pembentuk program ini, harapan besar agar setiap 

program yang dicanakan di kampung dalam upaya meningkatkan ketahanan 

pangan dan membantu perekonomian masyarakat dapat berjalan berkelanjutan 

dan membantu masyarakat setempat. 

Desa paraikatte merupakan desa yang memiliki potensi sumber daya 

sosial, ekonomi serta ekologi. Namun dalam focus pemberdayaan masyarakat di 

Kampung Rewako Desa paraikatte lebih menitik beratkan pada pemberdayaan 

masyarakat setempat serta pengelolaan sumber daya alam. Selain itu pula di 

Kampung Rewako Desa Paraikatte dalam menyukseskan pemberdayaan 

masyarakatnya, para pengurus Kampung Rewako di Desa paraikatte mengadakan 

sebuah pelatihan yang betujuan menumbahkan wawasan serta keterampilan 

masyarakat. Dengan mengadakan pelatihan seperti bercocok tanam dengan 

hidroponik, pelatihan pembibitan serta pengembangan pada sector perikanan, 

dengan membuat keramba pada peternakan ikan. Dari sinilah kemudian 

masyarakat berinisiatif, untuk mengolah Kampung Rewako ini sebagi tempat yang 

apik sebagi sarana pemberdayaan. 

Berdasarkan pada uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Kampung Rewako: Pemberdayaan Masyarakat dan 
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Arena Kepentingan Elit di Desa Paraikatte Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”. 

Peneliti ingin mengetahui bagaimana Kampung Rewako sebagai program 

pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat namun tidak terlepas dari 

kepentingan elit. 

B.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberdayaan Melalui Program Kampung 

Rewako? 

2. Bagaimana bentuk kepentingan elit dalam program Kampung Rewako  

Desa Paraikatte? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Tujuan penelitian ini sebagaimana tercermin dalam perumusan masalah 

yang dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, maka perlu dikemukakan 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kampung 

Rewako Desa Paraikatte 

b.  Untuk mengetahui bentuk kepentingan elit pada program Kampung 

Rewako di Desa Paraikatte 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini terbagi dua 

antara lain: 

a. Manfaat Teoritis 
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1). Bagi social background, khususnya jurusan Ilmu Politik UIN 

Alauddin Makassar menjadi referensi atau tambahan informasi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan terhadap  mahasiswa mengenai 

pemberdayaan masyarakat serta kepentingan elit. 

2). Menambah pengalaman dan pengetahuan penulis tentang   

pemberdayaan masyrakat dan kepentingan elit 

b.   Manfaat Praktis  

1). Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pikir 

dan menjadi bahan sumbangan dalam pembuatan program terkait 

pemberdayaan 

D.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus. 

1. Fokus Penelitian 

Kampung Rewako sebagi tempat pemberdayaan masyarakat dan  

kepentingan elit. 

2. Deskripsi Fokus  

a. Pemberdayaan masyarakat 

Upaya pemberdayaan masyarakat yang dimaksud yaitu suatu bentuk 

upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu menopang 

perekonomian masyarakat di tengah ketidak pastian ekonomi akibat 

pandemi melalui program Kampung Rewako. 

b. Kepentingan elit 
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Kepentingan elit yang dimaksud disini adalah dimana diterapkannya 

program Kampung Rewako yang hampir bersamaan dengan pemilihan 

bupati petahana tahun 2020 dinilai kerap dijadikan sebagai tempat 

arena kepentingan oleh beberapa pihak. 

E. Tinjauan Karya Terdahulu 

Terkait studi mengenai pemberdayaan masyarakat dalam suatu program 

bukanlah hal yang pertama kali, begitupun dengan kepentingan elit . beberapa 

studi sebelumnya juga menyoroti beberapa kasus yang hampir sama. Dari topik 

terdahululah kemudian penulis menjadikan faktor pendukung serta referensi 

dalam melakukan penelitian ini. Berikut akan dipaparkan beberapa penelitian 

terkait: 

1. Penelitian yang di lakukan oleh Tyas Asma Rindi, yang berjudul 

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa 

Wisata (Studi Kasus Desa Wonokarto, Kec. Sekampung Kab. 

Lampung Timur), Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institute Agama Islam Negeri Metro.  

Dalam penelitian ini membahas mengenai betapa pentingnya 

pemberdayaan masyarakat dalam pengembangaan desa wisata 

untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, dengan fokus 

menggali potensi pariwisata yang ada di desa ini. 8 Sedangkan pada 

penelitian ini, berfokus membahas mengenai program yang 

pemberdayaan agar mampu membantu masyarakat di tengah 

pandemi, dengan fokus pada sektor pertanian serta perikanan. 

                                                             
8
 .Tyas Asma Rindi, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata ( 

Studi Kasus Desa Wonokarto, Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur)”, Skripsi, Mahasiswa 

Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institute Agama Islam Negeri 

Metro. 2019 
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2. Penelitian yang di lakukan oleh Mochmad Taufik Ismai, yang  

berjudul Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengembangan 

Ekonomi (Studi Di Desa Pagersari Kecamatan Ngatang 

Kabupaten Malang), mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, 

Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya 

Malang. Dalam penelitian ini membahas mengenai tugas dan 

fungsi desa dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat 

dengan fokus melihat bagaimana pelaksaan pemberdayaan 

masyarakat desa yang sebenarnya menyandang fokus desa 

tertinggal.9 Sedangkan dalam penelitian saat ini berfokus pada 

proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang di lakukan 

oleh sebuah program dari pemerintah yang disebut sebagai 

program kampung rewako. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Erna Milana, yang berjudul 

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga  (Studi Kasus Kelompok 

UPPKS Cut Nyak Dien di Kelurahan Pondok Pucung, Kota 

Tanggerang Selatan), mahasiswa program studi Pengembangan 

Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN 

Syarif Hidayatullah. Dalam penelitian ini membahas mengenai 

pemberdayaan pada ekonomi masyarakat dan evaluasinya terhadap 

keluarga yang dilakukan oleh UPPKS Cut Nyak Dien di Kelurahan 

Pondok Pucung, Kota Tangerang Selatan. Membahas tentang 

program pemberdayaan ekonomi yang dimulai bdari perencanaan 

program, pengorganisasian, serta pelaksaan kegiataan oleh UPPKS 

                                                             
9 .Mochamad Taufiq Ismail, “Pemberdaayaan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi 

(Studi Di Desa Pagersari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)”, Skripsi, Mahasiswa Juusan 

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilm Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang. 2017. 
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untuk masyarakat agar tepat guna. Serta pelaksanaan evaluasi yang 

membahas hambatan dalam permodalan. 10 

Berbeda dengan penelitian yang saat ini dilakukan yang lebih 

menjelaskan mengenai hasil dari program pemberdayaan kampung 

rewako dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditengah 

pandemi. 

4. Penelitian yang di lakukan oleh Agus Mirian Saputra, yang 

berjudul Peran Elit Lokal Dalam Pemberdayaan Masyarakat 

Di Desa Legundi Kabupaten Lampung Selatan, mahasiswa 

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah Dan 

Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung.penelitian ini membahas mengenaiseperti apa posisi serta 

peran elit lokal dalam memberdayakan serta membantu petani 

rumput laut  yang terkadang menemui beberapa 

masalah.11Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan saat ini 

berfokus pada peran serta posisi para elit , dalam sebuh program 

pemberdayaan yang disebut Kampung Rewako sebagai  arena 

politik. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Muh. Dzul Fadli dkk, yang 

berjudul Kemenangan Petahahana Dalam Kontestasi Pilkada 

Serentak 2018: Ditinjau Dari Persfektif Powercube. Dalam 

                                                             
10

 .Erna Milana.“Pemberdayaan Ekonomi Keluarga  (Studi Kasus Kelompok UPPKS Cut 

Nyak Dien di Kelurahan Pondok Pucung, Kota Tanggerang Selatan)”, Skripsi, Mahasiswa 

Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif 

Hidayatullah. 2012 

11 .Agus Mirian Saputra, “Peran Elit Lokal Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa 

Legundi Kabupaten Lampung Selatan”, Skripsi,  Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat 

Islam , Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universiatas Islam Neger Raden Intan Lampung. 

2018. 
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penelitian ini menunjukkan bagaimana bentuk-bentuk kekuasaan 

elit yang berangkat dari fenomena kemenangan petahana di 

berbagai kontestasi pilkada dengan mengkaji serta memaknai 

berbagai faktor-faktor yang menyebabkan kemenangan.12 

Sedangkan dalam penelitian saat ini lebih menganalisis serta 

melihat bagaimana petahana mampu menggunakan kubus 

kekuasaan untuk memenangkan pilkada di 2020 dengan analisis 

teori yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 . Andi Muh. Dzul Fadli dkk, Kemenangan Petahana Dalam Kontestasi Pilkada Serentak 

2018: Ditinjau Dari Perspektif Powercube, Jurnal TAPIS Vol. 14 No.02 Juli-Desember , 2018. h. 

130. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Konsep Dasar Pemberdayaan 

 1. Definisi Pemberdayaan  

a. Definisi dan Konsep Pemberdayaan 

Secara konseptual pemberdayaan (Empowerment) berasal dari kata 

“power” (kekuasaan atau keberdayaan) karena, ide utama pemberdayaan adalah 

bersentuhan dengan kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan 

kemampuan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu sebagaimana yang 

diperintahkan.13 

Tindakan memerintah sendiri dalam konsep Negara modern saat ini tidak 

lagi menggunakan cara-cara kekerasan atau penindasan oleh yang memiliki kuasa, 

namun lebih menggunakan wacana pengetahuan untuk mengendalikan perilaku 

dari subjek kekuasaan.Untuk menunjukkan bagaimana kuasa/pengetahuan 

dibentuk dan di reproduksi dalam tindakan memerintah tanpa melakukan tindak 

kekerasan Faucault mengemasnya dalam konsep Govermentality. Konsep 

Govermentality Faucault ini lebih mengarah pada pemahaman kekuasaan yang 

tidak lagi menindas tapi memberdayakan. 

Relasi kekuasaan dalam konsep govermentality faucalt merupakan model 

yang berada di anatara strategic games dan dominasi.Govermentality hanya 

mungkin berlangsung di antara subjek yang memiliki kebebasan atau memiliki 

banyak kemungkinan tindakan. Govermentality yang juga disebut sebagai conduct 

of conduct, dimana suatu relasi kekuasaan yang dibangun dengan dengan 

                                                             

13
 .Edi Suharto,“Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat”, (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2005), H. 57. 



16 
 

 
 

kebebasan tetap sekaligus mengarahkan. Dalam menjalani relasi kekuasaan dalam 

model ini juga berarti sebagai mengatur, membentuk, dan mengkonstruksikan 

pilihan tindakan tertentu dan tindakan lainnya.14Faucault juga mengatakan jika 

kekuasaan ini dijalankan melalui mekanisme-mekanisme social yang dibangun 

untuk menjamin kesehatan, pengetahuan, kesejahteraan dengan tujuan mampu 

membentuk individu yang berdisiplin agar mampu menjadi tenaga yang produktif 

melalui pemberdayaan.15 

Faucault mengemukakan wacana erat terkait kekuasaan yang berdimensi 

erat dengan relasi, menurutnya dimana ada relasi disana ada kekuasaan, sehingga 

kekuasaan dapat di jumpai dimana saja, salah satunya seperti kekuasaan di antara 

relasi dalam pemberdayaan masyarakat. 

Pemberdayaan masyarakat yang merupakan concern public, menurut 

Widayanti dinilai sebagai salah satu pendekatan yang sesuai dalam mengatasi 

masalah sosial, terutama kemiskinan, yang dilaksanakan berbagai elemen mulai 

dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui Organisasi Masyarakat 

Sipil. Aksi pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk 

memberikan daya atau kekuatan bagi masyarakat untuk dapat keluar dari 

permasalahan yang dihadapinya.16Aksi pemberdayaan masyarakat juga 

dimaksudkan untuk memandirikan masyarakat agar dapat menghadapi berbagai 

tantangan di kehidupannya. 

b. Proses Pemberdayaan 

                                                             
14 . Abdil Mughis Mudhoffir, “Govermentality dan Pemberdayaan Dalam Advokasi 

Lingkungan: Kasus Lumpur Lapindo”, Jurnal LingKungan (No.1, Vol.16). h. 64 

15
 . Haryatmoko, “Etika Politik dan Kekuasaan”, (Jakarta: Kompas, 2003), h. 221. 

16
 .  Mustangin Dkk“Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program 

Desa Wisata di Desa Bumiaji Sosioglobal”, Pemikiran dan Penelitian Sosiologi ( No.2 vol.1), h. 

59-72. 
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Adi mengartikan pemberdayaan sebagai suatu proses yang 

berkesinambungan (on going) . sepanjang komunitas itu masih masih ingin 

melakukan perubahan dan perbaikan dan tidak terpaku pada satu program saja. 

Dicontohkan dalam proses pemberdayaan individu sebagai suatu proses yang 

relatif terus berjalan sepanjang usia manusia.17 Proses pemerdayaan yang 

dilakukan pemerintah selaku pemegang kekuasaan yang dilakukan terdhadap 

masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan social, telah digambarkan pada 

konsep govermentality. 

 Konsep govermentality Faucault yang melihat proses pemberdayaan yang 

merupakan elemen form of social  control: 

1. Govermentality merupakan bentuk exercising power dalam ranah relasi 

kekuasaan, bukan relasi dominasi. Karena itu baik governing actor 

maupun governod actor berdiri sejajar, tidak sebagai powerful 

2. Govermentality adalah conduct of conduct, mengatur dan mengarahkan 

tindaka subjek satu sama lain dalam ranah kebebasan dan kesetaraan. 

3. Govermentality  juga megenai right disposition  of things, dimana things   

adalah manusia dan relasinya dengan kesejahteraan, sumber daya, teoriti, 

kebiasaan, cara berfikir, dan bertindak 

4. Govermentality juga tentang problementasasi, yakni cara actor tertentu  

dapat mengintervensi pilihan tindakan actor. 18 

Pemberdayaan masyarakat yang merupkan proses pembangunan dimana 

masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki 

                                                             
17

 Ikrima Nuralfi,“Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Home Industry 

Pengrajin Boneka “Kampoeng Boneka” Di Lenteng Agung Jagakarsa Jakarta Selata, Skripsi,  

(Uinsa:2019) hal 32. 

18
 . Abdil Mughis Mudhoffir, Govermentality dan Pemberdayaan Dalam Advokasi 

Lingkungan: Kasus Lumpur Lapindo, Jurnal Lingkungan, (No.1, Vol.16). h. 66-67. 
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situasi dan kondisi diri sendiri. Seperti yang di jelaskan pada firman Allah dalam 

al-qur'an QS Az-Zukhruf/43:32 

نْ يَا ۚ وَرَفَ عْنَا بَ عْضَ  نَ هُمْ مَعِيشَتَ هُمْ فِ الْْيََاةِ الدُّ هُمْ أىَُمْ يَ قْسِمُونَ رَحَْْتَ ربَِّكَ ۚ نََْنُ قَسَمْنَا بَ ي ْ
رٌ مِها يََْمَعُونَ  فَ وْقَ    بَ عْضٍ دَرَجَاتٍ ليَِ تهخِذَ بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا سُخْريًّا ۗ وَرَحَْْتُ ربَِّكَ خَي ْ

Terjemahnya:  

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 

menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, 

dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain 

beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian 

yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka 

kumpulkan. 

Dalam ayat di atas dapat dilihat bahwa perbedaan taraf hidup manusia 

adalah sebuah rahmat sekaligus pengingat bagi kelompok manusia yang lebih 

berdaya untuk saling membantu dengan kelompok yang kurang mampu. 

Pemahaman seperti inilah yang harus ditanamkan dikalangan umat Islam, sikap 

simpati dan empati terhadap sesama harus dipupuk sejak awal 

2. Tahapan Pemberdayaan  

Menurut ambar teguh sulistiyani, ada beberapa tahapan yang harus dilalui 

dalam melakkan pemberdayaan. Tahap tahap yang harus  di lalui adalah sebagai 

berikut:19 

a. Tahap Penyadaran 

Merupakan tahapan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan 

peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.  

b. Tahap Transformasi 

                                                             
19

.Ambar Sulistiyani Teguh, "Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan", 

(Yogyakarta:Gava Media, 2017) h. 83 
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Merupakan tahapan untuk menambah kemampuan berupa wawasan 

pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan 

memberikan keterampilan dsar sehingga dapat mengambil peran di dalam 

pembangunan. 

c. tahap peningkatan kemampuan intelektual. 

Merupakan tahapan berupa kecakapan dalam keterampilan sehingga 

terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk menghantarkan pada 

kemandirian 

3. Indikator Pemberdayaan 

a. Indikator Keberdayaan 

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan 

mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses 

manfaaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politisi. perlu mengetahui 

indikator keberdayaan sebab terpenuhinya sebuah indikaator keberdayaan sudah 

bisa menunjukkan seseorang itu sudah berdaya atau tidak. Ada 8 indikator 

pemberdayaan menurut Edi Suharto, yaitu:20 

1. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau 

wilayah tempat tinggalnya, seperti pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, 

kerumah tetangga. Tingkat ,mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu 

pergi sendirian. 

2. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampua individu untuk membeli 

barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak 

goreng, bumbu dll); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, 

                                                             
20 . Edi Suharto,  "Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat", (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2005), H. 63-64. 
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bedak, shampo, dll). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama 

jika ia dapat membuat izin pasangannya terlebih dahulu; terlebih jika ia dapat 

membeli barang-barangtersebut dengan uangnya sendiri. 

3. Kemampuan membeli komoditas besar; kemampuan individu untuk membeli 

barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari, pakaian, TV, radio, koran, 

majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator diatas, poin tinggi diberikan 

terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin 

pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan 

menggunakan uangnya sendiri. 

4. Terlibat dalam membuat keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat 

keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai renovasi rumah, 

pembelian kambing untuk diternah, memperoleh kredit usaha. 

5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga; respon ditanya mengenai apakah 

dalam suatu tahun terakhir ada seorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang 

mengambil uang,  tanah, perhiasan dari dia tanpa izinnya; yang melarang 

mempunyai anak; atau melarang bekerja diluar rumah. 

6. Kesadaraan hukum dan politik mengetahui nama salah seorang pegawai 

pemerintah Desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; 

mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris. 

7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap „berdaya‟ 

jika pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, 

misalnya, terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan 

keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalah gunaan kekuasaan polisi dan pegawai 

pemerintah. 
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8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, 

aaset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia 

memiliki aspek-aspek tersebut secaara sendiri atau terpisah dari pasangannya. 

B. Teori elit 

     1. Pengertian Elit 

Dalam persfektif elit menurut Pareto dan Mosca, elit merujuk pada suatu 

kelompok yang memerintah, menjalankan fungsi-fungsi sosial yang penting, dan 

mewakili sebagian dari nilainilai sentral masyarakat.Disetiap lingkungan 

masyarakat terdapat peran dan pengaruh.Peran dan pengaruh tersebut harus 

digunakan secara optimal oleh orangorang yang memiliki keunggulan.Pada 

kenyataanya orang yang memiliki keunggulan hanya berjumlah sedikit dari 

anggota masyarakat yang lainnya.Orang yang berjumlah sedikit itulah yang 

disebut dengan elit.21 Dalam pengertian yang umum elit menunjuk pada 

sekelompok orang orang yang ada dalam masyarakat dan menempati kedudukan 

tinggi. Dalam arti yang lebih khusus, elit juga ditunjuk oleh sekelompok orang 

terkemuka dalam bidang-bidang tertentu. 

Elit merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki 

jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat.Namun Pareto menggunakan kata elit 

untuk menjelaskan adanya ketidaksetaraan kualitas individu dalam setiap lingkup 

kehidupan sosial.Pareto percaya bahwa dalam setiap masyarakat diperintah oleh 

sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan bagi 

kehidupan mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh.Mereka yang 

                                                             
21

 . Sartono Kartodirji, Buku "Elit Dalam Perspektif Sejarah".( LP3ES ; Jakarta, 1981). 

hlm. 114. 
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bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan yang terbaik. 

Merekalah yang dikenal sebagai elit. Elit merupakan orang-orang yang berhasil 

menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat.Lebih jauh, Pareto membagi 

kelas elit kedalam dua kelas yaitu pertama, elit yang memerintah (governing elit) 

yang terdiri dari individu-individu yang secara langsung atau tidak langsung 

memainkan peranan yang besar dalam memerintah.Kedua, elit yang tidak 

memerintah (non-governing elit).Jadi menurutnya, dalam masyarakat memiliki 

dua lapisan, lapisan yang rendah dan lapisan yang tinggi yang di bagi menjadi 

dua, elit yang memerintah dan elit yang tidak memerintah.22 

Dalam menganalisa kedudukan elit dalam masyarakat, elemen yang perlu 

diperhatikan adalah konsep kekuasaan. Hal ini didasari bahwa elit dan kekuasaan 

merupakan dua variabel yang tidak dapat dipisahkan, karena elit sekelompok 

orang yang memiliki sumber-sumber untuk mencapai kekuasaan. Kekuasaan 

merupakan salah satu unsur terbentuknya elit.“Elit politik adalah sekelompok 

orang yang memiliki kekuasaan politik.”.23 

2. Elit dan Kekuasaan 

Hubungan antar elit dan kekuasaan sama sekali tidak bisa di pisahkan. 

Dalam pengertian sosiologis dan politis, elite adalah the ruling class, suatu 

golongan yang memegang kekuasaan baik secara formal maupun informal dalam 

suatu strata sosial. Konsep tentang elit cenderung menekankan kepada elit politik 

dengan merujuk pada pembagian kekuasaan antara elit yang berkuasa dan elit 

                                                             
22

 . Maurice Duverger, "Sosiologi Politik", (Jakarta: Rajawali Pers, 1982). h.179. 

23
 .Heather Sutherland, "Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi", (Jakarta ; Sinar Harapan 

1983).h. 25. 
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yang tidak berkuasa yang mengarah pada kepentingan yang berbeda. Hubungan 

antara elit dan kekuasaan sama sekali tidak dapat dipisahkan. Elit yang merupakan 

aktor yang mempunyai kekuasaan dalam memerintah, dan dengan kekuasaan itu 

pula elit melakukan pengaturan terhadap masyarakatnya yang di perintahnya. 

Kekuasaan menurut Foucault mesti dipandang sebagai relasi-relasi yang 

beragam dan tersebar seperti jaringan yang mempunyai ruang lingkup strategis. 

Kekuasaan menurut Foucault bukan mekanisme dominasi sebagai bentuk 

kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan yang 

didominasi atau yang powerful dengan powerless. Dengan demikian, kekuasaan 

mesti dipahami sebagai bentuk relasi kekuatan yang imanen dalam ruang dimana 

kekuasaan itu beroperasi. Kekuasaan mesti dipahami sebagai sesuatu yang 

melanggengkan relasi kekuatan itu yang membentuk rantai atau sistem dari relasi 

itu atau justru yang mengisolasi mereka dari yang lain dari suatu relasi kekuatan24 

Kekuasaan dipandang sebagai gejala yang selalu terdapat dalam ilmu 

politik. Dalam politik, terdapat sejumlah konsep yang berkaitan erat dengan 

kekuasaan, seperti pengaruh, persuasi, manipulasi, koersi, force dan kewenangan. 

Kekuasaan politik dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber 

pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan 

dalam kebijakan 25. 

Sedangkan bentuk kekuasaan yang mempengaruhi kebijakan terbagi menjadi : 

                                                             
24 . Mudhoffir Abdil Mughis,  Teori Kekuasaan Michel Foucault, Jurnal Politik , Vol.18, 

No.1, 2013: h. 64 
25

 . Haryanto, Elit, Massa, dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar.Cet.1,  

(Yogyakarta: PolGov, 2017). h. 89 
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a. Kekuasaan yang terlihat (visible power): 

Dalam tinjauan kekuasaan unit-unit penyusun bentuk kekuasaan yang 

terlihat, sebagai reprentasi dari kontestasi antar elit-kekuasaan adalah 

lembaga, kepentingan, dan aktor. Ada berbagai rupa dan jenis dari bentuk 

kekuasaan yang terlihat dilakukan oleh seorang kepala daerah yang 

berstatus sebagai petahana di dalam bentuk visible power ini, karena entuk 

kekuasaan ini biasanya mencoba mengubah „apa, siapa, dan bagaimana‟ 

kebijakan itu menjadi lebih akuntabel.26 

b. Kekuasaan yang tersembunyi (hidden power):  

Secara konseptual, penggunaan bentuk kekuasaan yang tersembunyi 

(hidden forms of power) bertujuan untuk mempertahankan kepentingan 

seseorang atau aktor elit. Bentuk kekuasaan yang tersembunyi ini tidak 

hanya berasal dari tindakan aktor tapi juga beroperasi sebagai jaringan 

kekuasaaan yang mendefinisikan „cara kerja sesuatu‟ di balik layar. 

Hidden power berfokus pada kontrol aktual atas pengambilan keputusan, 

dan bagaimana aktor dan institusi yang kuat mempertahankan 

pengaruhnya. Dalam persepktif teori powercube bahwa orang-orang atau 

lembaga-lembaga yang mengendalikan kekuasaan tertentu sebagai 

proteksi pengaruh dengan mengendalikan siapa yang sampai pada 

pengambilan keputusan dan apa yang ada dalam agenda.27 

                                                             
26 . Andi Muh. Dzul Fadli dkk , Kemenangan Petahana Dalam Kontestasi Pilkada 

Serentak 2018: Ditinjau Dari Perspektif Powercube, Jurnal TAPIs, Vol. 14 No.02 Juli-Desember , 

2018. h.129 
27

 . Andi Muh. Dzul Fadli dkk, Kemenangan Petahana Dalam Kontestasi Pilkada Serentak 

2018: Ditinjau Dari Perspektif Powercube, Jurnal TAPIs, Vol. 14 No.02 Juli-Desember , 2018. h. 

130. 
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c. Kekuasaan tak terlihat (Invisible Power):  

dari tiga dimensi kekuasaan, hal ini yang paling terdalam dan tidak 

terlihat. Kekuatan tak terlihat tersebut mampu membentuk psikologis dan 

ideologis batas partisipasi. Masalah yang berpengaruh dan isu-isu yang 

tidak dibicarakan di meja pengambilan keputusan, aktor yang terlibat 

bukanlah sebagai pelaku asli. Cara ini mencoba mempengaruhi bagaimana 

individu berpikir dan menerima status quo. 
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C.Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif yang memiliki tujuan untuk bisa menggambarkan bagaimana 

pemberdayaan masyarakat serta bentuk kepentingan elit melalui program 

Kampung Rewako diDesa Paraikkate Kecamatan Bajeng. 

Creswell mengemukakan pendapat terkait penelitian kualitatif sebagai suatu 

gambaran kompleks, meneliti kata-kata,laporan terinci dan pandangan responden, 

dan melakukan studi pada situasi yang alami, penelitian kualitatif merupakan riset 

yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan 

induktif. Proses dan makna (presfektif subjek) lebih di tonjolkan dalam penelitian 

kualitatis landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian 

sesuai dengan fakta lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk 

memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan 

pembahsan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar anatara peran landasan 

teoridalam penelitian dan kualitatif.28 

Penelitian kualitatif ini merupakan suatu prosedur penelitian yang 

menghasilkan sejumlah data, baik yang tertulis maupun lisan dari orang-orang 

                                                             
28

 . Juliansyah Noor, “Metodologi  Penelitian”,  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2011), h. 34. 
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serta tingkah laku yang diamati. Dalam hal ini individu atau organisasi harus 

dipandang sebagai bagian dari suatu keseluruhan. Pengumpulan data dipandu oleh 

fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan menjadikan teori sebagai pedoman 

agar penelitian ini tidak melenceng dari fakta. 

2. Lokasi penelitian 

Penelitian memilih lokasi di Desa Paraikatte, Kecamatan Bajeng, Kabupaten 

Gowa. Pemilihan lokasi penelitian karena didasari dengan pertimbangan, 

kampung rewako di desa tersebut lebih mumpuni dibanding desa yang lain, selain 

itu secara gografis mempermudah penulis melakukan penelitian karena desa 

tersebut dekat dengan tempat tinggal penulis. 

B.   Sumber data 

1. Data primer 

Data primer merupakan sebuah data yang di hasilkan oleh penulis dari umum 

ke khusus, data ini di peroleh langsung darisumber di lapangan tidak dari 

manapun. Dalam memperoleh data primer penulis memiliki startegi dasar dalam 

merangkum datanya yaitu dengan cara wawancara formal maupun informal 

terhadap para narasumber terkait. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh bukan secara 

langsung darİ lapngan. sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber tertulİs 

sepertİ sumber bükü, majalah ilmiah, dan dokumen-dokumen dari pihak yang 

terkait. 

a. Informan Peneliti 
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Informan adalah seseorang atau anggota kelompok yang diriset yang 

diharapkan mempunyai İnformasi penting yang dianggap mampu atau mengetahui 

informasi terkait dengan penletian penulis dengan memberikan ketepatan data 

yang jelas dan akurat. 29  

Dalam mementukan informan peneliti menggunakan tekhnik porposive 

sampling. Adapun informan yang ditemui oleh peneliti  yang dianggap mampu 

memberikan informasi yang tepat dan akurat yaitu bapak Satbimmas polres Gowa, 

Kepaala Desa Paraikatte, Kepala Dusun sileo II, Ketua Kampung Rewako, dan 

masyarakat.  Peneliti menilai dan menganggap bahwa bapak Satbimmas Polres 

Gowa adalah sebagai oraang yang berperan penting dalam pembuatan prrogram 

kempung rewako ini, sedangkan kepla Desa, Kepala Dusun,sertaa ketua Kampung 

Rewako di di Desa Paraikatte merupakan komponen penting dalam berjalannya 

program ini, serta masyarakat yaang mmerrupaakan komponen utama sebagai 

orang yang  bisa merasakann dampak dari prrogramm ini.  

C. Tekhnik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dilapangan dalam rangka menjawab rrumusan 

mmaasalah serta memfokuskaan penelitian  membutuhkan tekhnik  sebagaii 

berikut:30 

1. Observasi  

                                                             
29

 . Rima Melati, “Kebijakan Redaksional Redaksi Surat Kabar Harian Riau Pos Dalam 

Penulisan Editorial” , (Riau:Uinsuska,2018), h. 24  

30
 . Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif; Analisis Data (Jakarta : Rajawali Pers, 

2010), h. 125. 
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Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara 

sistematis dan disengaja melalui pengamatan dengan menggunakan panca indra 

lainya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Observasi ini juga disebut 

sebagai pengumpulan data yang digunakan untuk menanpung  data penelitian 

melalui pengindraan.31 

 Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan 

pengamatan langsung mengenai program pemberdayaan dan kepentingan elit di 

Kampung Rewako Desa paraikatte.  

2. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki 

komunikasi langsung antara penyelidik dengan subjek atau responden. 

Keunggulan dari teknik wawancara adalah dapat memperoleh informasi yang 

lebih kompleks, tidak terikat dengan umur dan pendidikan, dan teknik wawancara 

ini tidak menemui kesulitan meskipiun repondennya buta huruf sekalipun, atau 

pada lapisan masyarakat yang manapun, karena alat utamanya adalah bahasa 

verbal.32  

Dalam wawancara sendiri itu menggunakan daftar pertanyaan yang disiapkan 

oleh peneliti mengajuka pertanyaan kesetiap informan.  dalam penelitian ini ada 6 

orang informan yang menjawab berbagai pertanyaan peneliti yaitu: 
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 . Rima Melati, “Kebijakan Redaksional Redaksi Surat Kabar Harian Riau Pos Dalam 

Penulisan Editorial” (Riau:Uinsuska,2018), h. 28. 
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1. Pihak dari Polres Gowa yakni bapak Satbimmas  

2. Kepala Desa paraikatte yakni Muh. Jufri, S.H 

3. Kepala Dusun Sileo II yakni Muh Dahlan 

4. Ketua Kampung Rewako Desa Paraikatte 

5. Masyarakat sekitar Kampung Rewako yakni Muh. Syahrul, Muh. Khalis, 

Muh.Arfa 

Tujuan wawancara ini dilakukan ialah untuk mengetahui apa yang 

terkandung dalam pikiran dan hati orang lain, bagaimana pandangannya 

tentang dunia, yaitu hal-hal yang tidak peneliti ketahui melalui observasi 

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi ini merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang 

paling mudah, Dokumentasi merupakan suatu langkah mengumpulkan data-data 

yang dibutuhkan, baik data-data tertulis, gambar, suara maupun gambar dan suara. 

Dokumentasi ini menjadi bentuk tanggung jawabpeneliti sebagai bukti yang 

berupa dokumentasi dengan mengabadikan beberapa potret dan rekaman selama 

penelitian.33 

D. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Tekhnik Pengolahan Data 

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis 

data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Kerana penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan 
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dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, 

tidak tumpang tindih, dan efektif  sehingga memudahkan pemahaman dan 

interpertasi data. Diantaranya melalui tahap: pemeriksaan data (editing), 

Klasifikasi (clasisifying), verifikasi (verifying), analisis (analysing), dan 

pembuatan kesimpulan.34 

a. Editing (pemeriksaan data) 

 Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh , terutama 

dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, 

kesesuaian dan relavansinya dengan data yang lain. 

b. Classifying (klasifikasi) 

 Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal 

dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan, dan pencatatan 

langsung dilapangan atau observasi.  Seluruh data yang didapat tersebut dibaca 

dan telaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. 

c. Verifying (verifikasi) 

 Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah di dapat 

dari lapangan agar validitas data dapat dapat di akui dan digunakan dalam 

penelitian. 

d. Concluding (kesimpulan) 

Selanjutnya adalah kesimpulan. Yaitu adalah langkah terakhir dalam proses 

pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data 
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 . Abu Achmadi Dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian. (Jakarta: Py. Bumi Aksara, 
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terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini di sebut dengan istilah concluding, 

yaitu kesimpulan atau proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses 

sebelumnya:editing, classifying, verifying analyzing. 

E. Tekhnik Analisis Data 

Tekhnis analisis data adalah sebuah langkah yang akhir dan bernilai sangat 

penting karena sebagaimana dari proses kuliatas penelitian itu dilihat dari hasil 

akhirnya. Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan 

transkip wawancara, catatan lapangan, materi-materi lain yang telah dikumpulkan 

untuk meningkatkan pemahaman permasalahan dalam penelitian agar mampu 

menjawab rumusan permasalahan yang dasar olahan datanya itu dikembangkan 

oleh penulis dan menjadikannya lebih ilmiah. 35 

Ada tiga alur kegiatan analisis data yang di kemukanan secara bersamaan  

oleh miles dan huberman, yakni reduksi data, Penyajian data dan penarikan 

kesimpulan/verivikasi. Berikut ini merupakan tekhnik analisis data yang di 

gunakan oleh peneliti : 

a. Reduksi Data  

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, 

penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang 

terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data bukanlah 

sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. 

Pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk 
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ditarik keluar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan. Reduksi data 

adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, 

membuang dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir 

dapat digambarkan dan diverifikasikan.36 

b. Penyajian Data  

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah 

penyajian data. Penyajian data ini merupakan sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini akan lebih 

mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, 

artinya apakah akan diteruskan analisisnya atau mencoba untuk 

mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam data tersebut.37 

Penyajian data ini adalah sebuah proses dari serangkaian informasi 

yang terstruktur yang dapat menyampaikan sebuah kesimpulan yang 

konkret. Dan dari penyajian data ini, maka penulis berharap data yang 

disajikan dapat memberikan kejelasan yang subtansiv dengan berbagai 

data pendukung. 

c. Menarik kesimpulan 

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. setiap kesimpulan awal yang 
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dikemukakan masih bersifat sementara dan tidak jelas akan meningkat  

menjadi lebih terperinci. Kesimpulan kesimpulan awal akan berubah bila 

ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya  sehingga terbentuk penegasan kesimpulan final.38 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Desa Paraikatte Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa 

Desa Paraikatte masuk wilayah Kecamatan Bajeng dengan luas wilayah Desa 

Peraikatte ± 5 Km2. Kepadatan penduduk sudah mencapai 3.250 jiwa di tahun 

2019 terdaftar sebagai penduduk tetap. Letak geografis Desa Paraikatte yang 

berada di wilayah Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa memiliki potensi 

berkembang dalam sector pertanian dan pengembangan usaha ekonomi 

kerakyatan. Keseharian masyarakat Desa Paraikatte adalah bercocok tanam, 

bertani, membuat bata merah, dan berternak, wiraswasta, buruh bangunan serta 

jualan/berkelontong dan lainnya. Mengingat keadaan wilayah Desa paraikatte 

adalah dataran rendah.39 

Jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan sejauh 5 km dengan lama tempuh sekitar 

10 menit. Jalan raya sudah dilakukan pengaspalan, meskipun belum semuanya 

dan masih banyak yang rusak. Sedangkan jalan lingkungan desa masih ada yang 

rusak dan masih jalan tanah walaupun di beberapa tempat sudah ada pengerasan 

telford dan paving blok namun belum mampu untuk menjangkau dari seluruh desa 

sehingga masyarakat masih mengharap perbaikan sarana prasarana infrastruktur 

jalan. Jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten gowa sejauh ±30 Km. 
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a. Visi Dan Misi Desa Paraikatte Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa 

Visi 

Terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih 

guna mewujudkan maysrakat desa yang lebih adil, lebih makmur, lebih 

sejahtera, agamais serta berdaya saing tinggi. 

Misi 

1. Menyelenggarakan pemerintahan Desa yang bersih, bebas dari korupsi 

serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.  

2. Melakukan reformasi sistem kerja pemerintahan Desa guna 

meningkatkan kwalitas pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat. 

3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa secara terbuka, 

transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

4. Meningkatkan perekonomian masyarakat masyarakat melalui 

pendampingan khusus, kepada pelaku usaha kecil, menengah, 

wirausahawan dan petani 

5. Meningkatkan taraf hidup yang lebih baik sehingga menjadi Desa yang 

maju mandiri serta potensial dan bermartabat.40 

b. Kondisi Geografis Desa paraikatte Kecamatan Bajeng Kabupaten 

Gowa 

1. Letak Desa paraikatte Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa 
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Secara administrasi Desa Paraikatte terletak di wilayah Utara Kecamatan 

Bajeng Kabupaten Gowa. Desa paraikatte merupakan salah satu dari 10 

kecamatan dan 4 kelurahan, yang berbatasan langsung dengan kecamatan dan 

Desa tetangga.41 

a. Topografi 

Keadaan topografi Desa paraikatte merupakan berada pada dataran rendah  

yang berada diketinggian antara 300-500 diatas permukaan laut. 42 

2. Kondisi dan Ciri Geografi Wilayah 

a. Iklim dan Curah hujan 

Secara umum Desa paraikatte beriklim tropis dimana suhu udara mencapai 

rata-rata sampai dengan 35°C sepanjang tahun dan memiliki dua tipe musim yaitu 

musim hujan yang berlangsung antara bulan Oktober sampai bulan april dan 

musim kemarau antara bulan Meio sampai bulan September. Curah hujan 

mencapai rata-rata 2000mm-3000mm pertahun dan tertinggi terjadi pada bulan 

desember, januari dan februari.43 

b. Hidrologi Dan Tatanan Air 

Menyangkut hidrologi Desa Paraikatte terdiri dari dua bagian yaitu untuk 

pertanian dan kebutuhan keluarga dan masyarakat sebagai sumber pengairan.  

                                                             
41

 . Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa (LKPKD) akhir tahun 2019, 
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Selain itu juga sebagai sumber pengairan untuk pertanian dan peternakan, 

Desa paraikatte dilalui aliran irigasi semi permanen dan 80% lahan pertanian 

memnfaatkan air irigasi tersebut. 

Khusus rumah tangga masyarakat, 99% KK menikmati air yang dipompa 

listrik ataupun bor dan hanya sekitar 1%  mengambil air dengan timba manual 

dari sumur gali, Kondisi air tanah di Desa paraikatte sangat jernih karena 

bersumber dari tekstur tanah berpasir kasir bercampur kerikil dengan keadaan 

rata-rata 5-12 Meter.44 

c.  Kondisi Demografi dan Sosial Ekonomi Maysrakat Desa Paraikatte  

Pada Keseharian masyarakat Desa Paraikatte adalah bercocok tanam, bertani, 

membuat bata merah, dan berternak, wiraswasta, buruh bangunan serta 

jualan/berkelontong dan lainnya.45 

1. Batas Desa  

 

Sebelah Uatara Desa Julupa‟mai Kecamatan Pallannga 

Sebelah Timur  Desa Bontoramba Kec Pallangga Dan  

Desa Pabbantengang 

Sebelah Selatan Desa Pabbentengang Kec.Bajeng 

Sebelah Barat  Desa Macini Baji Dan Maradekaya 
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 . Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa (LKPKD) akhir tahun 2019, 
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2. Kependudukan Dan Sosial Budaya 

Berdasarkan data administrasi jumlah penduduk yang di catat oleh pemerintah  

Desa paraikatte berjumlah 3.250 Jiwa yang tersebar diwilah Dusun dengan 

perincian 1.593 berjenis kelamin laki-laki dan 1.657 berjenis kelamin 

perempuan.46 

3. Sarana Dan Prasarana Desa 

a. Sarana Perhubungan dan transportasi 

Jalan poros Desa paraikatte antar Desa dan kecamatan sudah bagus dan 

memadai karena telah dilakukan pengaspalan. Sedangkan jalan lingkungan Desa 

masih ada yang rusak dan masih jalan tanah walaupun di beberapa tempat sudah 

ada pengerasan Telford dan paving blok namun belum mampu untuk menjangkau 

dari seluruh Desa Warga Desa paraikatte menggunakan mobil pribadi, sepeda 

motor, dan angkutan umum. Angkutan umum yang dimaksud hanyalah ojek, 

biaya transportasi ojek dari Desa paraikatte ke kecamatan itu sekitar 10.000-

15.000.47 

b. Sarana Pendidikan 

Sarana pendidikan Desa paraikatte  terdidri atas 5 banguna TK/TPA, 2 

Banguna SPAS/PAUD, 3 SD, 1 SMP, 2 SMA.48 

c. Kondisi Perumahan dan Pemukiman Penduduk 
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 Pemukiman penduduk rata-rata terususn berdasarkan jalur jalan yang ada, 

terdapat juga beberapa perumahan yang belum terbangun dan belum tersusun 

secara rapi serta beberapa rumah penduduk yang sudah tidak layak huni. 

c.  Gambaran Umum Kampung Rewako 

a. Kampung Rewako 

Kampung Rewako adalah inovasi baru dari program Pemerintah  Kabupaten 

Gowa. Kampung Rewako atau Kampung Tangguh atau Balla Ewako merupakan 

program dari Bapak Kapolri. Kampung tangguh atau balla ewako secara harfiah 

terdiri dari dua suku kata yaitu balla atau  rumah  dan  ewako  yang  merupakan  

bahasa  bugis  yang jika disatukan bahwa balla ewako  ini  adalah  suatu tempat  

pertemuan  dari  pada  tiga  pilar  yakni kepala desa, babinsa dan babinkamtibmas.  

Tiga pilar ini memiliki dua tugas yaitu pertama mendatakan, mendistribusikan 

sembako baik dari pemerintah maupun bantuan dari Panglima dan Kapolri. Kedua 

bagaimana penanganan pencegahan Covid-19 diwilayah tersebut. 38 Program 

Polri ini berawal adanya “kampung Tangguh Nusantara” yang ada di Jawa Timur 

selanjutnya menjadi unggulan Polri dalam pencegahan Covid -19 kemudian 

dijabarkan jajaran Polda Sulsel menjadi “Balla Ewako”, lalu Polres Gowa 

menamakannya dengan ”Kampung Rewako”.  

Kampung  Rewako  akan  ditargetkan  menjadi  pusat  penanganan Covid-19. 

Termasuk pula menjadi  wadah  dalam  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat, 

meningkatkan ketahanan pangan serta menjadi potensi wisata. Saat ini di 

Kabupaten Gowa sudah ada 30 Kampung Rewako yang telah dibentuk kedepan 

minimal pembangunan kampung rewako sudah mencapai 50 persen dari jumlah 
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yang ditarget sebanyak 167 kampung rewako. Dari segi administrasi kampung 

rewako sudah memiliki Peraturan Desa (Perdes) NO 4 Tahun 2020 yang 

merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020. Kampung 

Rewako bertujuan untuk menjaga kekompakan dan kebersamaan. 

 Jika pandemi ini terus berlangsung maka pandemi ini juga akan berdampak 

pada sosial kemasyarakatan. Kampung Rewako ini juga menjadi sumber 

katahanan pangan kita yang ada di wilayah Kabupaten Gowa. Kehadiran 

Kampung Rewako berfungsi sebagai wadah edukasi bagi masyarakat agar disiplin 

menerapkan protokol kesehatan. Seperti mengenakan masker, jaga jarak, tidak 

berkontak dan rajin cuci tangan. Keberadaan Kampung Rewako ini  akan 

mengedukasi masyarakat menerapkan social distanching, physical distanching di 

tempat-tempat keramaian dan tempat-tempat umum lainnya.  

Kampung Rewako ini akan dibentuk di 167 desa dan kelurahan di wilayah 

Kabupaten Gowa. Berharap Kampung Rewako ini menjadi contoh di Sulawesi 

Selatan. Dalam waktu dekat ini ini Insya Allah ada 30 Kampung Rewako akan 

menyusul untuk diresmikan dan 3 sampai 4 bulan kedepan Kampung Rewako 

akan berdiri di seluruh wilayah Kabupaten Gowa 

Kehadiran Kampung Rewako sangat dibutuhkan, terlebih di masa pandemi 

Covid-19. Salah satu cara untuk meningkatkan imunitas, kita cari tempat-tempat 

seperti ini (Kampung Gowa), bisa makan makanan yang segar apalagi ini semua 

kearifan lokal yang harus diapresiasi. Kehadiran Kampung Rewako harus 
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dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dan berharap Pemerintah Kabupaten 

Gowa untuk terus berinovasi.  

b) Tujuan Program Kampung Rewako  

Untuk dapat memberi pemahaman secara luas kepada masyarakat terkait 

pembangunan Kampung Rewako yang saat ini telah berdiri disemua kecamatan di 

Kabupaten Gowa, satbimmas Polres Gowa kembali memberi edukasi. Tujuan 

Kampung Rewako di Kab Gowa ini pada prinsipnya sama dengan kampung 

tangguh yang ada di Pulau Jawa yakni untuk Pencegahan dan penanganan Covid 

19, memelihara kamtibmas, meningkatkan ketahanan pangan, mengupayakan 

usaha kecil dan menengah, namun untuk jajaran Polres Gowa ditambahkan akan 

dijadikan sebagai objek wisata.  

Kehadiran Kampung Rewako ini akan membantu untuk penanganan Covid19, 

khususnya pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat. Kampung Rewako 

dilengkapi dengan dapur umum, pembibitan sayur mayur, pembudidayaan ikan 

lele, tempat jahit masker, pelayanan kesehatan, ruang isolasi, ruang logistik dan 

kandang ternak. Dalam pelaksanaannya, kampung rawako ini memiliki prinsip 

kerja “Gotong Royong dan Mandiri” dengan harapan masyarakat dengan penuh 

kesadaran dan secara bersama sama ikut mencegah penyebaran Covid-19 serta 

mandiri dalam berbagai aspek kehidupan dengan cara saling bergotong royong. 

 Dengan berdirinya kampung rewako tersebut saya berharap masyarakat 

Kabupaten Gowa dapat memanfaatkan Kampung Rewako sebagai sarana untuk 

belajar dalam berbagai aspek guna menunjang kehidupan ditengah merebaknya 
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Covid-19. Program kampung rewako ini sangat berdampak bagi masyarakat 

Kabupaten Gowa.   

 

B. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program Kampung 

Rewako 

Kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program 

Kampung Rewako merupakan sebuah usaha pemerintah dalam meningkatkan 

keberdayaan dan kemandirian masyarakat di tengah pandemi dalam menopang 

perekonomian. 

Dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai pemberdayaan yang 

dilakukan dalam program Kampung Rewako. Program yang awalnyyaa bernama 

Kampung Tagguh Nusantara yang meruapakan program nasional polri yang 

merupakan terapan dari instruksi presiden dalam mempertahanaankan pangan di 

masyarakat. Program kampung tangguh nusantara ini kemudian berubah nama 

menjadi Kampung Rewako  setelah  di dirikan oleh Polres Gowa  sejak awal 2020 

sebagai upaya penekanan terhadap laju penyebaran pandemi covid-19 

dikabupaten gowa. Program Kampung Rewako ini melihata bahwa masyarakat di 

tengah pandemi mengalami berbagai permasalahan yang kemudian berdampak di 

segi ekonomi. Seperti yang disampaikan oleh salah satu Satbimmas Polres Gowa 

selaku penanggung jawab dalam pendirian program Kampung Rewako ini. : 

“ Program Kampung Rewako ini awalnya bernama kampung tangguh 

nusantara ini juga merupakan sebuah program nasional yang dicanangkan 
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oleh kepolisian RI, yang bersinergitas bersama TNI sebagai penerepan 

seruan dari presiden Republik indonesia yakni Jokowi Dodo,  untuk 

mampu membantu masyarakat dalam ketahan pangannya. Kampung 

tangguh nusantara ini kemudian di ubah namanya menjadi Kampung 

Rewako, kita mengambil kata rewako ini karena sesuai dengan culter dan 

budaya masyarakat di kabupaten gowa. Di tengah pandemi covid-19 kita 

melihat banyak permasalahan yang timbul ditengah masyarakat, salah 

satunya ya masalah ekonomi. Kesulitan ekonomi dan ancaman terhadap 

ketahanan pangan yang membuat masyarakat kesulitan membuat kami 

Polres Gowa yang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten gowa 

menawarkan program Kampung Rewako agar mampu di bangun di setiap 

Desa dan wilayah kabupaten gowa. Program Kampung Rewako yang 

memiliki tujuan utama agar mampu memberdayakan masyaraka, dan k 

kita nilaijuga ya bisa menjadi salah satu jalan keluar untuk masyarakat di 

tengah menghadapi ketidak jelasan ekonomi dan pandemi ini.”49 

Dari hasil wawancara di atas seperti yang disampaikan bapak Satbimmas 

Polres Gowa sebagai ssalah satu pencetus program Kampung Rewako ini, bisa kita 

ketahui bahwa kegiatan pemberdayaan yang ditawarkan oleh program Kampung 

Rewako ini meiliki tujuan agar mampu membantu masyarakat dalam menghadapi 

permasalahan ekonomi ditengah pandemi ini. Program pemberdayaan nasional 

yang dinalai mampu membantu masyarakat dalam ketahanan pangan. 

Pemberdayaan dari program Kampung Rewako merupakan sebuah proses 

yang dilakukan dengan sebuah tujuan yang ingin dicapai yakni mampu 

membangun serta memberdayakan masyarakat Desa. Sebagai sebuah proses, 

Kampung Rewako memiliki agenda kegiatan yang dilakukan dengan tujuan 

memperkuat keberdayaan masyarakat yang dianggap lemah, yang termasuk 

masyarakat lemah disini yaitu anggota-anggota masyarakat yang mengalami 

guncangan ekonomi ditengah pandemi. Adapun tujuan selanjutnya dari program 
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 . Abdul Wahab Maulana. SH, Satbimmas  Polres Gowa, Wawancara Gowa , 8 juni 

2021 
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pemberdayaan Kampung Rewako ini adalah sebuah keadaan atau hasil yang ingin 

dicapai oleh sebuah perubahan sosial ditengah masyarakat.  

Pengertian pemberdayaan masyarakat oleh penulis adalah suatu upaya atau 

proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat 

dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan 

kesejahteraan mereka sendiri tentu dengan mereka mengenali apa yang bisa 

mereka kembangkan dari potensi diri mereka. 

Proses pemberdayaan dari program Kampung Rewako sendiri, peneliti 

melihat bahwa pemberdayaan dalam penelitian ini dapat dianalisis berdasarkan 

teori proses pemberdayaan yang di ungkapkan oleh Ambar Teguh, dengan 

tahapan sebagai berikut: 

a. Tahap penyadaran 

Dalam tahap penyadaran ini Kampung Rewako melakukan pembentukan perilaku 

yang merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada 

tahap iini pihak pemberdaya atau pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan pra 

kondisi, agar dapat memfasilitasi keberlangsungan proses pemberdayaan yang 

efektif. Apa yang diintervensi dalam masyarakat Desa dalam Kampung Rewako 

ini sesungguhnya lebih kepada kemampuan efektifnya untuk mencapai kesadaran 

konatif yang diharapkan. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan 

dan kesadaran masyarakatt tentang kondisinya saat itu, dengan demikian akan 

dapat memperbaiki kondisi hidupnya untuk menciptakan masa depan yang lebih 

baik. Sedangkan menurut peneliti sendiri penyadaran yang dilakukan disini 



47 
 

 
 

dimaksudkan sebagai kondisi menyadarkan masyarakat bahwa dirinya memiliki 

sebuah potensi dan kapasiatas untuk yang bisa di tingkatkan. 

Foucault menjelaskan tentang konsep kekuasaan dalam teori 

Govermentality sebagai bentuk exercising power dalam ranah relasi kekuasaan 

pemerintahan di Desa Paraikatte dalam mensejahterakan masyarakatnya, bukan 

justru relasi dominasi yang menguntungkan korporasi atau kelompok tertentu. 

Karena itu baik governing actor maupun governod actor berdiri sejajar, tidak 

sebagai powerful. 

  Pemerintah Desa Paraikatte sebagai perangkat Desa yang bertanggung 

jawab dalam penerapan setiap program dan kebijakan di Desanya, setelah 

menyadari kondisi perekonomian masyarakat di tengah pandemi dan melihat 

bahwa program Kampung Rewako ini memiliki sebuah potensi sebagai wadah 

pemberdayaan bagi masyarakat Desa sendiri maka Kepala Desa paraikatte selaku 

perangkat Desa utama yang bertanggung jawab dalam setiap progrram menyetujui 

pembangunan Kampung Rewako di Desa paraikatte yang terdapat di Dusun sileo 

II. 

“Sebagai Kepala Desa paraikatte saya menyetujui pembangunan program 

Kampung Rewako ini diwilayah saya karena melihat bahwa program ini 

memiliki sebuah potensi untuk membantu masyarakat di Desa agar 

mampu menyadari kemampuan diri mereka, mengenali potensi diri 

masarakat tentu bukan hal yang mudah, namun kehadiran program 

Kampung Rewako ini dengan agenda dan tujuan yang baik agar mampu 

membantu perekonomian masyarakat, ya kenapa tidak di bangun”50 
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 . . Muhammad  Jufri. SH, Kepala Desa Paraikatte, Wawancara Gowa , 3  Juni 2021 
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 Hal yang hampir sama juga di tutrkan oleh Kepala Dusun sileoII sebagai 

Kepala Dusun yang dimana pusat Kampung Rewako ini di bangun dan di 

tempatkan. Dalam wawancaranya beliau menuturkan: 

“Awalnnya itu ada banyak pertimbanggan kenapa kampuung rewako kita  

banguun di sileo III, sayaa ddaan pak dan Dusun yang lain itu aawalnya dii 

ppanggil oleh pak Desa paraikkatte untuk bersaama-samaa membahas ini 

pusatnya Kampung Rewako kita bangun di Dusun mana karena ada lima 

Dusun di Desa paraikatte. Tapi setalah banyak pertimbangan yang 

dilakukan Dusun sileo II ini yang kemudian dipilih. Ada beberapa itu 

pertimbangannya kenapa Dusun sileo ini dipilih, itu karena ini Dusun 

berada di tengah-tengah, jumlahnya juga masyarakat Dusun sileo itu 

paling banyak dibanding yang lain, sama satu lagi  berbagai kebutuhan 

pokok dalam pembangunan kampung ini banyak berada di sileo II. Jadi 

saya sebagai Kepala Dusun disini itu menyadari sekali program Kampung 

Rewako ini bisa membantu masyarakat itu agar lebih berdaya dan punya 

kemampuan untuk bisaki bersama-sama untuk menghadapi ini 

permasalahan ekonomi”.51 

Berdasarkan hasil wawancara bapak bahtiar selaku ketua Kampung 

Rewako, sebagai berikut: 

“Saya itu benar-benar merasa yakin waktu melihat bagaina ini perjanan 

pembangunan serta penerimaannya ini program untuk di bangun di ini 

Desa, saya juga ada perasaan yakin klau ini program pasti bisa bantu 

masyarakat karena ketidak pastiannya ini ekonomi di tengah corona. 

Setelah dilihat-lihat juga banyak masyarakat Desa itu yang menganggur, 

seperti tukang batu yang sudah tidak bekerja lagi, supir pete-pete yang sepi 

penumpan. Itulah kenapa saya menganggap kalau ini benar-benar harus di 

usahakan pembangunannya supaya bisa membantu masyarakat. Tapi 

sebelumnya itu harus ada sosialisasi terlebih dahulu agar ini masyarakat 

bisa ikut bergabung untuk menyukseskan program ini, kalau dibahasakan 

itu mungkin bisa di sebut sebagai tahap penyadaran”.52 

Berikut penuturan dari khalis anggota masyarakat di Desa yang 

mendengarkan sosialisasi terkait program Kampung Rewako ini: 

“Saat itu saya mendengarkan sosialisasi terkait pembuatan program 

Kampung Rewako ini dari Kepala Dusun namun hanya sekilas tanpa 

                                                             
51 . Drs. Muhammad Dahlan, Kepala Dusun Sileo II, Wawancara Gowa, 3 Juni 

2021 
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 . Bahtiar, Ketua Kampung Rewako/Kepala Dusun  Te‟ne Pa‟mai, Wawancara Gowa , 3 

Juni 2021 
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mengetahui lebih lanjut seperti apa program ini, namun setelah mendengar 

dari ketua Kampung Rewako sendiri yaitu bapak bahtiar dengan 

menjelaskan tujuan baik dari serta cara kerja program ini saya tertarik 

untuk ikut ambil bagian, melihat juga semangat pak ketua Kampung 

Rewako dalam mensosialisasikan untuk menyukseskan program ini 

membuat saya sebagai anak muda di Desa memiliki rasa malu jikaa tidak 

ikut dalam program ini”53 

Hal yang sama juga di tuturkan oleh Syahrul: 

“Saya awalnya khalis yang ajakka ikut bergabung, na ajakka kesini untuk 

ikut bergabung dalam ya  program ya ikutma,  dari pada tinggal di rumah 

tidak jelas. Jadi saya memutuskan untuk ikutmi bergabung”54 

Penuturan yang sama juga di berikan oleh Muh Arfah: 

“Di ajak oleh pak Kepala Dusun dan pak bahtiar, di panggil untuk ikutt 

bergabung dalam program ini, alasannya juga iikut bergabung karena saat 

itu saya baru dikeluarkan dari pekerjaan”55 

Dari pernyataan di atas, perangkat Desa dan jajaran pemerintah lain 

menyadari bahwa kondisi perekonomian masyarakat sedang dalam keadaan yang 

tidak stabil, oleh kkarena itu mereka memutuskan membangun program Kampung 

Rewako ini sebagai wadah untuk meningkatkan kapasitas diri dan pengalamma 

yang kemudian bisa memberikan dapamk kepada taraf hidup masyarakatnya. 

Dalam konteks ini tahap penyadaran juga di rasakan oleh masyarakat di 

Kampung Rewako. Pemberdayaan melalukan tahap penyadaran dalm bentuk 

mengajak teman   dengan harapan agaar mendapatkan pengalaman yang sama. 

b. Tahap Transformasi Pengetahuan 

                                                             
53 . Nur Khalis.K, Masyarakat/Mahasiswa/Anggota Kampung Rewako. Wawancara Gowa 

, 3 juni 2021 
54 . Syahrul, Masyarakat/Anggota Program Kampung Rewako, Wawancara Gowa , 3 juni 

2021 
55 . Muh arfa, Masyarakat/Anggota Program Kampung rewako, Wawancara Gowa , 3 juni 

2021 
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Tahap transformasi pengetahuan di program kampung Kampung Rewako 

merupakan tahapan untuk menambah kemampuan berupa wawasan pengetahuan, 

kecakapan serta keterampilan agar terbuka wawasan daan memberikan 

keterampilan dasar sehingga dappat mengambill peran dalam pembangunan. Pada 

tahap kedua yaitu proses transformasi pengetahuan ddan kecakapan dala 

ketarampilan dapat berlangsung dengan baik, penuh semangat dan berjjalan 

efektif, jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses 

belajjar tentang pengetahuan dan kecakapan dalam keterampilan yang memiliki 

relavansinya dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini 

akan mendorong terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan pada 

keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat yang berada 

sekitar Kampung Rewako hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat 

rendah , yaitu ssekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum 

mampu menjadi subjek dalam pembangunan. 

Sedangkan menurut peneliti sendiri tahap transformasi ini adalah tahapan 

dimana kondisi seseorang atau masyarakat sekitar Kampung Rewako dapat 

meningkatkan kemampuan, pengetahuan, serta keterampilan agar menjadi idividu-

individu yang memiliki kapasitas agar menjadi masyarakat yang mandiri. 

Pemberdayaan Kampung Rewako memberikan materi dan praktek dalam sektor 

pertanian dan budidaya ikan. Bagaimana belajar bercocok tanam dan melakukan 

budidaya pembibitan ikan dengan cara yang praktis.  
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“Cara kerjata kita disini ya lakukan bersama-sama, bekerja  bergotong 

royong sama masyarakat dalam kembangkan ini bagian pertanian dengan 

budidaya peternakan ikan”56 

a. Pelatihan Pada Sektor pertanian 

Dalam tahapan peningkatan kemampuan serta pengetahuan dalam program 

kampung rewako yang dilakukan masyarakat pada sektor pertanian tidak 

menemui banyak kendala. Masyarakat desa paraikatte yang merupakan mayoritas 

petani tidak menemui kendala yang berarti dalam tahap ini. Tidak ada pelatihan 

yang terlalu intensif hanya sekedar berbincang-bincang ringan. 

Seperti yang sampaikan Muh Dahlan Selaku kepala dusun sileo II: 

“Dalam pengembangan di sektor pertanian di ini program, kita tidak 

terlalu banyak menemui kendala yang berat,.tidak adaji yang namanya 

harus training-training atau kasi pelatihan-pelatihan  sampai berbulan-

bulan, yang harus di dampingi dari awal, mungkin  karena mayoritas 

masyarakat disini itu petaniji, jadi tidak terlalu banyak menemui kendala. 

Mungkin ada beberapa masyarakat yang bukan petani yang baru belajar 

juga buat tanam-tanam kangkung, mereka juga tidak terlalu banyak 

menemui kendala, karena biasanya kalau ada keluhan tentang tanamannya 

datang juga kesini buat cerita-cerita, racun apa yang cocok, pupuk apa 

yang bagus”57 

b. Pelatihan pada sektor Perikanan 

Sektor perikanan Dalam program kampung rewako di desa paraikatte ini, 

merupakan sebuah inovasi baru. Membangun sektor ini tidaklah mudah, 

keterbatasan pengetahuan masyarakat dalam pengembangannya tentu memerlukan 

cukup waktu dalam hal memberikan pelatihan serta petunjuk dalam membangun 

sektor ini.  

                                                             
56 . Bahtiar, Ketua Kampung Rewako/Kepala Dusun  Te‟ne Pa‟mai, Wawancara Gowa , 3 

Juni 2021 
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52 
 

 
 

Muh Dahlan, selaku kepala dusun sileo II kembali menuturkan 

pendapatnya: 

“Kita tau sendiri, ini sektor perikanan yang budidaya ikan hal baru untuk 

masyarakat disini. Ada beberapa kendala yang kita temui dalam 

pengembangannya. Karena memang masyarakat betul-betul tidak tau bagaimana 

bentuk budidaya ikan  menggunakan cara yang lebih praktis. Orang-orang disini 

taunya untuk membudidayakan ikan itu harus empang disawah atau karamba, 

sedangkan program budidaya ikan di kampung rewako ini itu menggunakan terpal 

dan bambu-banbu saja, lebih praktisnya lagi itu bisa di bangun di belakang rumah, 

ataupun dimana saja. Makanya sektor perikanan in dalam hal pengembangan serta 

pelatihannya itu benar-benar dilakukan secara intens oleh perangkat-perangkat 

desa ataupun dusun yang dulunya itu pernah ikut dalam pelatihannya.58 

Dari pernyataan diatas peneliti menemukan bahwa kemampuan 

masyarakat di Desa paraikatte itu cukup mumpuni dalam mengembangkan dua 

sektor pemeberdayaan ini. Di Kampung Rewako tidak memberikan pelatihan yang 

terlalu intensif pada sektor pertaniannya karena dalam pengembangan sektor ini 

tidak terlalu menemui kesulitan yang berarti sebab latar belakang pekerjaan 

masyarakat disana memang dasarnya bercocok tanam. Berbeda pada sektor 

budidaya pembibitan ikan, memerlukan bimbingan yang harus lebih di fokuskan 

sebab budidaya pembibitan ini merupakan program baru yang di bawah oleh 

Kampung Rewako ke tengah masyyarakat sebab itu memerlukan pelatihan yang 

intensif. 

C. Tahap peningkatan kemampuan intelektual 

Tahap peningkatan kemampuan intelektul program Kampung Rewako 

merupakan tahapan berupa kecakapan dalam keterampilan sehingga terbentuklah 

inisiatif dan kemampuan inovatif untuk menghantarkan pada kemandirian. Tahap 

ketiga merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan 
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kecapakan pada keterampilan yang diperlukan, ssupaya mereka dapat membentuk 

kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemammpuan 

masyarakat dalam memebentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan 

mmelakukan inovasi-inovasi dalam lingkungannya.59  

Kreasi-kreasi dan melakukan inovasi-inpvasi ini juga di jelaskan oleh 

Foucault dalam teori Govermentality mengenai right disposition of things, dimana 

things adalah manusia dan relasinya dengan kesejahteraan, sumber daya, teoriti, 

kebiasaan, cara berfikir, dan bertingdak, ini juga terbukti di lokasi penelitian yang 

menggambarkan kondisi masyarakat Kampung Rewako yang memiliki kaitan erat 

dengan kesejahteraan serta relasi baik dengan masyarakat sekitarnya yang 

kemudian menjadi bahan pembanding oleh peneliti. 

Sedangkan menurut peneliti tahapan ini merupakan tahapan dimana 

pemberdayaan memberikan motivasi kepada masyarakat Kampung Rewako untuk 

dapat meningkatkan kemampuan yang dimiliki agar lebih berdaya dan mandiri, 

disamping  itu kemandirian mereka perlu dilindungi supaya tidak terpuruk dan 

terpelihara dengan baik, dan selanjutnyaa dapat membentuk kedewasaan sikap 

masyarakaat.  

Seperti yang dikatakan bapak Kepala Desa : 

“Adanya program Kampung Rewako dengan agenda yang telah disusun 

itu mampu memberikan masyarakat tempat berinovasi dan berkreasi. Dari 
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sinilah kemdian muncul kemampuan masyaraakat untuk lebih termotivasi 

untuk berkembang karena sudah memiliki dasar”60 

Hal yang sama di kemukakan oleh Muh Arfa: 

“Sesudahnya saya ikut bergabung dalam ini program adaji peninkatan 

perubahan yang saya rasakan. Awalnya saya itu salah satu korbannya ini 

corona, di kasi berenti dari pekerjaan dan akhirnya tidak punya 

penghasilan, ditambah saya juga hanya mengelola sawah kecilnya mertua.  

tapi setelah ikut  dalam program Kampung Rewako ini saya bisa belajar 

bagaimana cara bercocok tanam dengan menanam kangkung didepan 

rumah saja, membuat pembibitan ikan sendiri dengan terpal yang saya 

bangun sendiri di belakang rumah, sebelumnya itu  saya kira kalau kita 

mau  budidaya ikan itu harus punya empang namun sekarang canggihmi 

bisami kita lakukan di belakang rumah sendiri, dan alhamdulillah hasilnya 

itu bisa juga bantu-bantu perekonomian juga”.61 

Hal yang sama juga di sampaikan oleh syahrul : 

“Dulu saya fikir itu kalau pembibitan ikan itu haruspi pake keramba yang 

di tanam di sawah atau adapi empang, tapi sekarang ternyata ada yang 

lebih mudah. Awal-awal pembuatan juga masih bingung dan semapat 

khawatir nanti ikannya maatki kalau tidak sesuai tempatnya, namun lama-

kelamaan jadi bisa sendiri. Selain itu juga ya bisa memberikan dampak 

pada keuangan saya, ada tambah-tambahnya lah dari hasil ikannya”.62 

Berdasarkan pernyataan masyarakat diatas yang bergabung dengan 

program Kampung Rewako itu sudah mampu brenisiatif membangun budidaya 

ikan sendiri dan sudah mampu menemukan jalan keluar terhadap permasalahan 

ekonomi di tengah pandemi sseperti ini.   

C. Hasil yang diperoleh masyarakat Dengan Bergabung Dalam Program 

Kampung Rewako 
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 . Muhammad  Jufri. SH, Kepala Desa Paraikatte, Wawancara Gowa , 3  Juni 2021 
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Keberhasilan dari sebuah program yang di buat oleh pemerintah adalah 

dengan melihat dampak setelah program itu di jalankan oleh masyaraakat, apakah 

mampu membawa sebuah perubahan atau hanya menjadi program yang tidak 

berdampaak. program Kampung Rewako, program yang di bentuk ditengah 

pandemi sebagai jawaban atas kesusahan masyarakat dengan agenda dapat 

menghentikan laju penyebaran covid-19 dan membantu masyarakat dalam 

ketahanan pangan mereka.  

Seperti Kampung Rewako yang berada di Desa paraikatte Dusun sileo II 

kecamatan bajeng kabupaten gowa adalah salah satu dari banyak Kampung 

Rewako yang kemudian dikembangkan oleh Desa paraikatte sebagai salah satu 

program pemberdayaan yang mumpuni agar mampu digunakan untuk membntu 

masyarakat kampung des paraikatte untuk mengembangkan potensi diri yang 

dimiliki dan memotivasi masyaraakat untuk lebih berinisiatif untuk memampu 

mengembangkan diri mereka agar bisa menemukan jalan keluar terhadap 

permasalahan yang mereka hadapi sendiri. 

Berdasarkan data yang ditemukan dilapangan bahwa adanya program 

Kampung Rewako yang di lakukan di Desa paraikatte ini, bisa menjadi wadah 

untuk semua masyarakat belajar dan manjadi modal awal. Modal awal yang 

dikatakan disini adalah setiap masyarakat yang ikut di program Kampung Rewako 

ini tentunya membutuhkan kemampuan dalam bidang pertanian dan budidaya 

ikan. Dengan adanya pelatihan yang di perlihatkan ke masyarakat dalam program 

Kampung Rewako ini dapat menjadi dasar atau modalnya. Karena untuk membuat 
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suatu usaha maka setiap orang harus memiliki kemampuan serta pengalaman di 

bidangnya.  

Proses pemberdayaan yang dilakukan program Kampung Rewako ini 

memiliki dampak atau hasil di masyarakat dan pemerintah. Dari 8 indikator 

keberdayaan yang dikemukakan oleh Edi Suharto sebagai syarat bahwa 

pemberdayaan itu berhasil jika salah satu indikator itu ada yang terpenuhi. Dalam 

penelitian ini 2 indikator prioritas diantara 8 indikator keberdayaan yaitu: 

a. Kebebasan Mobilitas 

Kemampuan mobilitas merupakan suatu kondisi dimana masyarakat sudah 

bias pergi keluar atau kemanapun dengan sendiri, diluar tempat tinggal mereka. 

”Kalau pergi-pergi sendiri itu sudah bisalah, untuk anak-anak sekarang 

kayaknya kurangmi yang tidak bias pergi sendiri apalagi kita sekolahnya 

itu diluar kampung sini”63 

Pernyataan yang sama juga di jabarkan oleh Khalis: 

“Kurang sekalimi sepertinya orang-orang yang tidak bias pergi sendiri, ada 

ataupun tidaknya ini program pemberdayaan, masyarakat pasti sudah 

mampumi pergi-pergi sendiri, sekarang kan sudah canggih adami maps, 

gojek, bantuan-bantuan yang lain.64 

 Hasil dari penelitian di atas bias dikatakan bahwa masyarakat di era 

sekarang dalam hal kebebasan mobilitasnya itu sudah mampu dengan sendirinya 

ada atapun tidaknya program pemberdayaan, karena mengingat kecanggihan 

tekhnologi yang di sebutkan. 

                                                             
63 Syahrul, Masyarakat/Anggota Program Kampung Rewako, Wawancara Gowa , 6 
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b. Kemampuan membeli komoditas kecil 

Kemampuan membbeli komoditas kecil merupakan suatu kondisi dimana 

suatu kondisi seseorang memiliki kemampuan untuk membeli kebutuhannya, baik 

iitu untuk keluarga maupun untuk dirinya sendiri atau bisa dikatakan kebutuhan 

primerr dengan menggunakan uang hasil kemampuan individu tersebut. 

Dalam hal ini masyarakat yang ikut dalam program Kampung Rewako ini 

memiliki kemampuan untuk membeli perlengkapan atau hal-hal lain yang mereka 

butuhkan dengan uang yang mereka peroleh dari hasil menjual hasil dari pertanian 

mereka ataupun dari budidaya ikan mereka. 

“Kalau di fikir-fikir sekarang sudah jarang minta uang sama orang tua, 

untuk keluar ke warkop, beli rokok, sama yang lain-lainmi itu”65 

Sama halnya yang dikatakan oleh Khalis: 

“Alhamdulillah ya, selama ada hasil dari jual ikaan nila dengan lele itu 

membantu sekali di keuangan. Dulu kalau saya mau kemana-mana itu 

harus minta orang tua untuk tambah-tamabah uang, keluar ke warkop, atau 

kerumah teman,  beli apa-apa harus minta, tapi sekarang selama ada 

keramba ikan  yang pake terpal yang saya bangun sendiri, meskipun modal 

awalnya itu dari orang tua ya, tapi bersyukurlah sekarang pemasukan dari 

jual ikannya itu sudah alhamdulillah sekali.66 

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa adanya program 

pemberdayaan di Kampung Rewako sangat membantu masyarakat dalam 

menjalani kehidupannya serta mampu membeli kebutuhan sehari-hari.  

c. Kemampuan membeli komoditas besar 
                                                             

65 . Syahrul, Masyarakat/Anggota Program Kampung Rewako, Wawancara Gowa , 3 juni 

2021 
66 . Nur Khalis.K, Masyarakat/Mahasiswa/Anggota Kampung Rewako. Wawancara 

Gowa , 3 juni 2021 
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Kemampuan membeli komoditas besar adalah suatu kondisi yang 

merupakan seseorang memiliki kemampuan untuk membeli kebutuhan bersifat 

tersier atau mewah. 

“Kalau untu beli sesuatu yang tidak penting-penting sekali itu kayaknya 

tidakji dulu untuk sekarang, karena kita taumi sendiri, tidak ada 

kepastiannya ini pademi sampai kapanngi selesai, jadi kalau ada uang ya 

di simpan saja dulu biar kalau ada apa-apa yang pasti-pasti di ambil”.67 

”Untuk apaki beli barang yang sudah adami di rumah, mending itu uang di 

simpan-simpan saja”68 

Dari pernyataan di atas bias ditarik kesimpulan bahwa mereka punya kemampuan 

dalam membeli komoditas besar namun itu bukan hal yang di utamakan di tengah 

pandemi. 

d. Terlibat Dalam Membuat Keputusan Rumah Tangga 

  Terlibat dalam membuat keputusan rumah tangga biasa disebut bahwa 

dapat mengambil keputusan sendiri ataupun bersama dalam hal melakukan 

sesuatu. 

“Untuk sekarang, untuk perbaiki rumah itu perlu modal yang besar, uang 

sekarang juga kasihan kalau di gunakan untuk hal yang tidak terlalu 

pentingji, keadannya rumah juga masih baik-baik tidak adaji yang perlu di 

renovasi.”69 

  Dari pernyataan di atas bias ditarik kesimpulan jika ditengah pandemi 

seperti sekarang ini mereka sangat berhati-hati dalam menggunakan uang, untuk 

hal-hal yang tidak terlalu mendesakk. 

                                                             
67 . Muh arfa, Masyarakat/Anggota Program Kampung rewako, Wawancara Gowa , 6 

Agustus 2021 
68 . Syahrul, Masyarakat/Anggota Program Kampung Rewako, Wawancara Gowa , 6 
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e. Kebebasan Relative dari Dominasi keluarga 

  Kebebasan relative dari dominasi keluarga merupakan sebuah pernyataan 

dalam melarangseseorang bekerja di luar rumah.  

  Dalam wawancara, Syahrul mengatakan: 

“Meskipun saya anak satu-satunya tidak ada larangan untuk bekerja 

apalagi ini Pekerjaan karamba ikan, disekitaran rumahji juga jadi tidak 

adaji larangan.''70 

  Khalis juga mengatakan hal yang sama: 

“Kita kan kerjanya yang halal-halal saja,orang tua juga tau, kenapa harus 

dilarang. Inikan sebenarnya kegiatan positif untuk orang-orang disini, 

pekerjaan yang tidak terlalu jauh dikerjakan, disekitaran rumahji juga.”71 

  Dari pernyataan masyarakat di atas bias ditarik kesimpulan bahwa sama 

sekali tidak ada larangan oleh dominasi keluarga dalam melakukan pekerjaan 

dalam program kampung rewako ini. 

f. Kesadaran Hukum Dan Politik Dengan Mengetahui Nama Salah 

Seorang Pegawai Pemerintah Desa/Kelurahan 

  Kesadaran hukum dan politik dengan mengetahui nama salah seorang 

pegawai pemerintah desa/kelurahan bias dikatakan masyarakat mampu 

mengetahui siapa saja perangkat desa mereka.  

  Dalam wawancara Muh Arfa mengatakan bahwa : 
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“Ba, saya tauji pak desaku, kebetulan kepala desaku kan orang siniji juga 

tiap ada kegiatan juga rajin ke masyarakat, makanya kita kenallah, dia juga 

kalau liat ada warganya selalu kasi turun kaca mobilnya.”72 

  Pernyataan yang hamper sama juga dilontarkan oleh muh syahrul:  

“Saya tauji, parahki itu sebagai masyarakat kalau adayang tidak kenal 

perangkat desanya, biar tidak peduli orang soal politik kampung minimal 

sekalimi itu pasti dia tau pak desanya.”73 

  Menarik kesimpulan dari pernyataan diatas bahwa kesadaran hukum serta 

mengetahui perangkat desa di daerah tempat mereka sudah tercapai. 

g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes  

  Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes dimana suatu kondisi 

masyarakat sangat sadar dalam menyampaikan aspirasi politiknya sendiri ataupun 

dapat menyampaikan kritik terhadap sesuatu yang dirasa tidak adil. 

  Dalam hal ini, Khalis menyatakan bahwa : 

“Kalau di Desa Paraikatte ini, bagaimana di‟. Saya bukan terlalu memuji 

kinerjanya pemerintah disini tapi ini yang saya lihat dan rasakan sebagai 

masyarakat disini. Pemerintah setempat disini itu tiap ada program baru itu 

sosialisasinya bagus kemasyarakat, seperti ini kampung rewako, 

pendekatan dan sosialisasinya itu bagus biar tidak ada masyarakat yang 

salah paham atau pengertian. Transparansinya juga bagus, jadi apa yang 

mau di protes. Kalau jalan memang beberapakali sudah ada yang 

berkomentar sampai sudah ada yang dating kekantor desa, tapi pak desa 

itu sangat baik, di rangkul masyarakat dan diberikan pengertian kalau 

dalam pengerjaan seperti itu ada prosedurnya harus lewati beberapa 

tahap.”74 

  Dari pernyataan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa protes-protes 

dari masyarakat itu tidak terlalu sering terjadi, melihat kinerja pemerintah Desa 

                                                             
72 . Muh arfa, Masyarakat/Anggota Program Kampung rewako, Wawancara Gowa , 6 
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Agustus 2021 
74

 . Nur Khalis.K, Masyarakat/Mahasiswa/Anggota Kampung Rewako. Wawancara Gowa 

, 6 Agustus 2021 



61 
 

 
 

Paraikatte itu cukup mumpuni dan sosialisasianya terhadap masyarakatnya juga 

cukup baik, termasuk sosialisasi dalam pembangunan program Kampung Rewako 

ini. 

h. Jaminan Ekonomi Dan Konstribusi Terhadap Keluarga 

Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga yaitu bisa dikatakan 

sebagai investasi jangka panjang. Seperti tabungan yang akan bermanfaat dimasa 

yang akan datang. Karena ketiika seseorang tersebut sudah memikirkan kehidupan 

dimasa yang akan datang. Hal ini menyatakan bahwa seseorang sudah merasa 

cukup dalam kehidupan yang sedang dijaninya saat ini, ssehingga seseorang bisa 

menyisihkan sebagian uangnya untuuk hal-hal yang lebih penting dan bermanfaat 

untuk kehidupan maupun kehidupan orang-orang sekitar. 

Dalam wawancara, Muh Arfa mengatakan: 

“Selama ada iniya alhamdulillah sekalimi, kan awal-awal tidak punya 

kerjaan,  tidak ada pemasukan juga, tidak bisa kasi uang ke istri. Tapi 

sekarang ada-ada tommi di kasiki, kalau untuk menabung ada-adaaji juga 

di simpan untuk rencana tambah kolam tapi sedikit-sedikit sama pelan-

pelan dulu ka harganya sayur-sayuran itu kadang tidak menentu tapi kalau 

ikan kan tentumi perkilonya”75 

Dari hasil wawancara diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa setelah adanya 

pelatihan yang mereka dapatkan dan akhirnya mereka dapat membuat sendiri, itu 

mampu membantu perekonomiannya serta menabung meskipun sedikit-sedikit. 

D. Bentuk Kepentingan Elit di Kampung Rewako Kabupaten Gowa 

                                                             
75

 .  Muh arfa, Masyarakat/Anggota Program Kampung rewako, Wawancara Gowa , 3 

Juni  2021 
 



62 
 

 
 

Tidak sulit menemukan di keseharian kita baik individu maupun kelompok 

yang memiliki tujuan dan pengaruh yang lebh besar darikelompok lainnya. 

Tentunya ini menjadi gambaran utama tentang posisi kaum elit di setiap tempat 

yang memiliki peranan masing-masing. melalui kaum elit mereka mampu 

melakukan dan mengandilakan roda kehidupn. 

Elit merupakan orang-orang yang berhasil menduduki jabatan tinggi dalam 

lapisan masyarakat.Lebih jauh, Pareto membagi kelas elit kedalam dua kelas yaitu 

pertama, elit yang memerintah (governing elit) yang terdiri dari individu-individu 

yang secara langsung atau tidak langsung memainkan peranan yang besar dalam 

memerintah.Kedua, elit yang tidak memerintah (non-governing elit)76. 

Elit merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki 

jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Secara umum, elit merupakan 

sekelompok orang menempati kedudukan-kedudukan tinggi. Dengan demikian, 

konsep tentang elit cenderung menekankan kepada elit politik dengan merujuk 

pada pembagian kekuasaan antara elit yang berkuasa dan elit yang tidak berkuasa 

yang mengarah pada kepentingan yang berbeda.  

Ditengah pandemic covid-19 yang merupakan sebuah bencana non-alam 

yang menyebabkan berbagai kesusahan dimasyarakat, pemerintah kabupaten 

gowa yang termasuk dalam governing elit yang memiliki kekuasaan yang secara 

langsung memiliki peranan besar dalam memerintah dan sebagai penanggung 

jawab terhadap masyarakat mengeluarkan program Kampung Rewako yang dinilai 

                                                             
76 . Maurice Duverger, Sosiologi Politik, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982). h.179. 



63 
 

 
 

mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang menimpa masyarakat di 

tengah pandemic ini. mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang 

menimpa masyarakat di tengah pandemi ini. 

Akan tetapi dalam Mengeluarkan sebuah program baru ditengah pandemi 

dan berbagai krisis serta hampir bersamaan dengan pemilihan umum oleh 

petahana tentu menuai banyak tanggapan beragam di kalangan masyarakat 

sendiri. karena terkadang masyarakat menilai jika dalam perumusan kebijakan dan 

pembuatan suatu program yang bertepatan dengan pemilu terkadang banyak hal 

yang terkait di dalamnya termasuk kepentingan. Dalam hal ini kepentingan yang 

penulis maksud adalah program Kampung Rewako. 

E.Strategi Kampanye Bentuk Baru 

Kampanye dalam sebuah pemilihan umum merupakan sebuah hal yang di 

anggap wajib oleh pasangan calon karena kampanye dianggap sebagai sebuah 

wadah yang bisa dijadikan oleh pasangan calon untuk memperkenalkan diri serta 

visi dan misi mereka dalam membangun daerah yang akan mereka pimpin. 

Namun ditengan pandemic covid-19 aktivitas yang di anggap membuat 

kerumunan itu hentikan atau dilarang, peraturan PSBB dan social distancing 

membuat membuat para tim sukses pasangan calon harus menemukan strategi 

baru dalam mengenalkan atau mensosialisasikan calon yang mereka usung.  

Dalam hal ini Penulis menilai bahwa program Kampung Rewako tidak 

hanya sekedar sebuah program untuk kepentingan masyarakat, namun sebagai 

program strategi kampanye baru ditengah pandemi. Olehnya itu, penulis 
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melakukan penelitian unttuk menemukan fakta pembanding dari berbagai 

narasumber terpercaya. 

Terkait dengan pengertian kelompok elit yang memiliki kepentingan 

dalam penelitian ini mungkin bisa tafsirkan sebagai suatu kumpulan individu 

ataupun masyarakat yang memiliki tujuan yang ingin dipertahankan. Dan yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai kelompok elit yang memiliki 

kepentingan adalah calon bupati yang merupakan seorang petahana. 

Menjadi seorang petahana dalam pemilihan umum tentu menjadi social 

capital yang merupakan sebuah investasi politik, banyak keuntungan yang 

tentunya diperoleh ketika menjadi petahana, karena secara tidak langsung petahan 

yang sudah termasuk elitt itu secara tidak langsung mempunyai kekuasaan dalam 

memerintah, dan dengan kekuasaan itu pula mampu melakukan pengaturan, 

termasuk pengaturan dalam pembuatan program kampung rewako. 

Dalam pernyataan ini, anggota masyarakat atas nama Khalis, yang 

merupakan seorang mahasiswa dan anggota kampung rewako memberikan 

penrnyataan, Bahwa:  

“Kalau di bilang ini program kepentingan elit, mungkin tidak bisa di sebut 

begitu, karena ada tonji nikmatnya untuk masyarakat. Tapi mungkin klau 

dibilang ini program berefek pada satu individu tidak bisa tonji di kita 

ingkari itu, karena memang kehadirannya ini program pas bersamaan 

dengan pemilu yang di ikuti oleh orang yang sama yang punya jabatan 

sebelumnya”.77 

Pernyataan yang cukup sama juga dikemukana oleh Syahrul:  
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“Kalau ada orang yang bilang kalau ini program bentukan karena 

kepentingan elit, itu saya rasa masyarakat yang tidak bersyukur, ataukah 

orang yang tidak mau ikut bergotong royong untuk bangun ini program. 

Ini Kampung Rewako tujuannya baik, bagaimana kita sebagai masyarakat 

yang hadapi permasalahan ekonomi ditengah pandemi itu bisa di bantu 

sedikit-sedikit”78 

1. Kekuasaan  yang terlihat 

Ada berbagai rupa dan jenis dari bentuk kekuasaan yang terlihat, 

dilakukan oleh seorang kepala daerah yang berstatus sebagai petahana di dalam 

pilkada. Sebab petahana mampu mengkonversi kekuasaan politiknya dengan 

memvisualisasikan sesuatu yang dianggap sebagai prestasi dalam pelaksanaan 

pemerintahan. Seperti dalam hal  pelaksaan program kampung rewako, yang 

dinilai sebagai visualisas dari prestasi oleh petahana.  

Namun, Di kutip dari pernyataan dari Satbimmas reskrim Polres Gowa 

yang merupakan penanggung jawab dari program ini memberika tanggapan terkait 

program Kampung Rewako yang dinilai memiliki unsur kepentingan salah satu 

individu yang merupakan petahana.  

“Tidak unsur kepentingan di dalamnya, aplagi kepentingan politik. 

Kampung Rewako ini hanya memiliki satu kepentinganyaitu kepenting 

masyarakat. Tidak ada kaitannya dengan individu manapun yang terlbat 

dalam politik, Program Kampung Rewako ini kami buat sepenuh hati 

sebagai program yang dinilai mampu memberikan dampak positif di 

masyarakat, agar program ini mampu menjadia sebuah wadah dalam 

mengasah diri agar lebih berdaya,”79 
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 . Syahrul, Masyarakat/Anggota Program Kampung Rewako, Wawancara Gowa , 3 juni 
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 Dalam pernyataan diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa program 

ini bukan merupakan hasil dari bentuk visualisasi kekuasaan yang akan 

menguntungkan individu yang tergolong dalam elit politik.  

2. Kekuasaan yang tersembunyi 

Bentuk kekuasaan yang tersembunyi ini tidak hanya berasal dari tindakan 

aktor tapi juga beroperasi sebagai jaringan kekuasaaan yang mendefinisikan „cara 

kerja sesuatu‟ di balik layar. Ada beberapa bentuk kekuasaan yang tersembunyi 

lainnya yang sering dilakukan oleh petahana, namun paling sering menjadi 

lainnya yang sering dilakukang oleh petahana, namun paling sering menjadi 

kekuatan petahana ialah politisasi birokrasi melalui mobilisasi (ASN). 

Dalam hal pelaksanaan serta menjalankan program kampung rewako di 

Desa Paraikatte, mungkin beberapa anggapan bahwa adanya mobilisasi 

pemerintah setempat yang dilakukan oleh petahana dalam memperoleh tujuan 

poltiknya.  Dalam hal ini Kepala Desa Sileo yang merupakan penanggung jawab 

utama dari pemerintah desa yang menerima program ini diterapkan di desanya 

menuturkan bahwa:.  

“Sebagai penanggung jawab penuh dalam menerima program ini di 

terapkan di Desa paraikatte, karena menilai program ini memiliki tujuan 

yang baik, yaitu membantu masyarakat agar lebih berdaya di tengah 

pandemi, Memberikan program dengan agenda yang tersusun dengan 

program utama pemberdayaan masyarakat saya tidak berfikir bahwa ini 

adalah program kepentinganindividu, dan jika ada yang mengatakan 

bahwa ini program dimanfaatkan untuk kepentingan politik sya rasa itu 

adalah sebuah kekeliruan, karena dari awal sya sudah pasti menolaknya 

karena kita tau aparatur sipil negara dilarang untuk berpoltik praktis.”.80 

 Pernyataan yang sama juga dituturkan oleh ketua Kampung Rewako: 
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“Tidak ada sama sekali hubungannya dengan persoalan politik, bahkan 

saya sendiri dan pak Desa itu melarang adanya unsur-unsur yang berkaitan 

dengan politik di program ini. Benar-benar dijauhkan karena kami juga 

mengerti kalau pegawai negeri itu seperti perangkat Desa terkait tidak 

boleh terlibat dengan hal-hal yang berbau politik81 

 Terkait dengan pernyataan di bisa ditarik kesimpulan bahwa kekuasaan 

tersembunyi dengan pemanfaatan pemerintah setempat atau ASN sama sekali 

tidak terdapat dalam program kampung rewako ini, kepala desa dan ketua 

kampung rewako sama sekali tidak merasa bahwa program ini merupakan 

program kepentingan elit, melainkan program ini dibuat untuk membantu 

masyarakat tanpa unsur lain. 

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan diatas, peneliti dapat menarik 

kesimpulan terkait program Kampung Rewako yang awalnya di nilai sebagai 

program kepentingan elit namun setelah melakukan penelitian dan menganalisis 

dari berbagai pernyataan sumber yang terpercaya. Peneliti dapat menarik 

keksimpulan bahwa, tidak ada kepentingan elit dalam program ini, disebut sebagai 

program kampanye bentuk baru dengan tidak lagi mengumpulkan kerumunan 

melainkan dengan pendekatan dengan sebuah program yang merangkul satu desa 

dengan cara memanfaatkan kekuasaan sebagai orang yang masih memiliki 

pengaruh juga tidak bisa di sebut seperti itu. Namun masyarakat mengatakan hal 

wajar ketika program ini dihubungankan oleh salah satu individu yang 

berkepentingan karena dia adalah orang memiliki pengaruh sebelumnya. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terkait Pemberdayaan masyarakat dan 

kepentingan elit pada program kampong rewako di kabupaten gowa, dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan dimana 

masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk 

memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.  

Dalam proses pelaksaanaan pemberdayaan dalam program Kampung 

Rewako di Desa Paraikatte terdapat 3 tahap pemberdayaan yang 

dilaksanakan yakni:  

a. Tahap Penyadaran dalam program Kampung Rewako dengan 

pembentukan perilaku agar dapat membentuk prakondisi dengan 

menyadarkan masyarakat bahwa dirinya memiliki sebuah potensi 

dan kapasitas untuk berkembang 

b. Tahap Transformasi Pengetahuan dalam Program Kampung 

Rewako ini yakni memberikan kecakapan serta keterampilan dasar 

dalam sector pertanian serta perikanan. 

c. Tahap Peningkatan Kemampuan Intelektual dalam Program 

Kampung Rewako adalah tahap dalam keterampilan sehingga 

terbentuk lah inisiatif masyarakat untuk menghantarkan 

kemandirian dirinya.  
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2. Kepentingan elit pada program Kampung Rewako setelah melihat dari 

berbagai sudut pandang teori dengan menganalisas menggunakan teori 

kekuasaan yang digunakan yakni kekuasaan yang terlihat dan kekuasaan 

yang tersembunyi, yang peneliti nilai sebagai program kampanye bentuk 

baru, setelah penelitian berlangsung peneliti tidak menemukan adanya 

kepentingan dalam program ini, namun peneliti juga tidak bisa 

mengingkari bahwa adanya program ini, sangat membantu calon elit 

politik yang berposisi sebagai petahana dalam mebuat citra baik 

dimasyarakat. Namun Kampung Rewako ini benar-benar tidak digunakan 

sebagai arena politik oleh elit manapun karena pemerintah setempat benar-

benar, melindungi citra Kampung rewako agar tidak digunakan sebagai 

alat kepentingan politik manapun. 

B. IMPLIKASI PENELITIAN  

Sebuah penelitian senantiasa memberikan Impikasi, adapun Implikasi dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Fungsi Keberadaan kampong rewako pada peningkatan SDM di Desa 

Paraikatte adalah mampu menopang dan memperbaiki kestabilitasan 

perekonomian masyarakat ditengah pandemic COVID-19. 

2. Dalam mewujudkan tujuan program kampong rewako, dibutuhkan kerja sama 

antara kalangan masyarakat dan jajaran pemerintah. Agar program ini berjalan 

dengan baik dan dapat terus berlangsung. 
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