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 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Na

ma 

Huruf 

Latin 

Nama 

 Alif tidak ا

dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di ذ

atas) 

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

Syi ش Sy es dan ye 
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n 

Sha ص

d 

Ṣ es (dengan titik di 

bawah) 

Dha ض

d 

Ḍ de (dengan titik di 

bawah) 

 Tha Ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 Dza Ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain „ apostrof terbaik„ ع

Gai غ

n 

G Eg 

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 kaf  K Ka ك

La ل

m 

L Ei 

Mi م

m 

M Em 

 nun  N En ى

ّ Wa

wu 

W We 

ٍ ha  H Ha 
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Ha أ

mzah 

‟ Apostrof 

 ya‟ Y Ye ي

 

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokaltunggal bahasa 

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

    Tanda Na

ma 

Huruf 

Latin 

Nama 

  َ  Fa

thah 

A A 

  َ  Ka

srah 

I I 

  َ  Da

mmah 

U U 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

   Tanda Nama Huruf Nama 
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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 

Na

ma 

Huruf 

dan Tanda 

Nama 

, ا / ي  َ  fathah dan 

alif atau ya 

A a dan 

garis di atas 

يَ    kasrah 

dan ya 

I i dan 

garis di atas 

ّ  َ  dammah 

dan wau 

U u dan 

garis di atas 

 

 

 

 

4. Ta Marbutah 

Latin 

َ  ي  

fathah 

dan ya Ai 

a dan 

i 

ّ  َ  

 

 fathah 

dan wau 

 

Au 

 

a dan 

u 
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Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkanta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atautasydidyang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  َ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruff يbertasydid akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah(  ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 

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

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

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

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-

Qur‟an), sunnah, khususdanumum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian 

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

9. Lafaz al-Jalalah (الله) 

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

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

hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-

ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

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 
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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 : Muh. Syikir 

Nim : 30600118120 

Judul : Kepentingan Pengusaha Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Desa 

Di Kepulauan Selayar. 

Studi ini membahas tentang Kepentingan pengusaha dalam kontestasi 

pemilihan kepala desa di kepulauan Selayar. Masalah dalam penelitian adalah 1) 

Bagaimana kepentingan pengusaha di Desa Rajuni Kabupaten Kepulauan Selayar 

2) Bagaiamana implikasi dari adanya kepentingan pengusaha di Desa Rajuni 

Kabupaten Kepulauan Selayar.  

Jenis penilitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif 

dengan sumber data yang di gunakan dalam penelitian adalah sumber data primer 

dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yaitu wawancara, 

observasi, dan dokumentasi serta penelusuran data online. Teknik analisis data 

yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.  Adapun teori yang di 

gunakan dalam peneltian adalah teori kontestasi politik dan teori modalitas. 

 Hasil dari penelitian ini adalah 1) berdasarkan hasil penelitian yang telah 

diperoleh bahwa pengusaha yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa 

Rajuni untuk memenangkan salah satu kandidat membawa beberapa kepentingan 

di dalamnya seperti: a) untuk pembangunan ekonomi lokal, b) memudahkan akses 

perizinan usaha dan sumber daya di desa, dan c) distribusi proyek desa. 2) 

implikasi dari kepentingan pengusaha di desa Rajuni yaitu adalah Pertama, 

hilangnya kemerdekaan atas hak pilih mansyarakat untuk memilih sesuai hati 

nurani dan keinginananya Kedua. terjadinya politik uang, dan Ketiga, terjadinya 

distorsi kualitas calon kepala desa. yang akan berimbas pada tatanan pemerintahan 

di Desa Rajuni yang bisa saja mendahulukan kepentingan pengusaha dari pada 

kepentingan masyarakat umum Desa Rajuni. 

Impilkasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

ilmiah terhadap perkembangan ilmu politik dan memberikan pemahaman terkait 

kemajuan disiplin ilmu politik khususnya kajian mengenai kepentingan pengusaha 

di kepulauan Selayar yang berkembang sampai ditingkat desa, dan mampu 

memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa kepentingan pengusaha yang 

terjadi di desa bisa saja akan terus berjalan dan jika hal tersebut memberikan 

dampak negatif terhadap pembangunan desa maka patut untuk di berhentikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasca reformasi, demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan 

yang sangat pesat. Peningkatan partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara disalurkan melalui pengaturan mekanisme yang semakin 

mencerminkan prinsip keterbukaan dan persamaan bagi segenap warga 

negara. Salah satu bentuknya adalah pelaksanaan pemilihan wakil rakyat dan 

pejabat pemerintah, yaitu pemilihan umum (Pemilu) untuk anggota legislatif 

dan pemilihan presiden secara langsung, serta pemilu kepala daerah.
1
 

Demokrasi merupakan salah satu prinsip dasar penyelenggaraan 

negara yang dipilih oleh bangsa Indonesia. Demokrasi adalah wujud 

pengakuan konstitusional bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. 

Berdasarkan prinsip tersebut, pemerintahan negara pada hakikatnya adalah 

pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang dibentuk dari, dan, oleh rakyat, 

serta untuk kepentingan seluruh rakyat.
2
 

Pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata 

untuk melaksanakan demokrasi. Jika demokrasi diartikan sebagai 

pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, maka cara rakyat untuk 

menentukan pemerintahan itu dilakukan melalui pemilu. Pemilu diperlukan 

sebagai salah satu mekanisme mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. 

Melalui pemilu, rakyat tidak hanya memilih orang yang akan menjadi 

                                                 
1
Janedri M Gaffar, Politik Hukum Pemilu, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), h. 

92. 
2Amin Ibrahim, Dinamika Politik Lokal, (Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 85. 
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wakilnya dalam menyelenggarakan negara, tetapi juga memilih program yang 

akan menjadi kebijakan negara pada pemerintahan selanjutnya. Oleh karena 

itu, tujuan pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya 

pemerintahan yang sesuai dengan pilihan rakyat.
3
 Maka dari itu para 

penguasa harus menyampaikan amanah kepada pemiliknya (ahlinya). Jika 

mereka memutuskan perkara di antara manusia harus seadil-adilnya. Seperti 

firman Allah dalam Al-Qur‟an Surat An-Nisaa/ 3:58. 

وْت نْ ب يْي  ا ك  ا ح  ا ذ   ّ لِ  اۙ  ُْ ى ا 
ٰٓ ت  ا له هٌ ّا الْا هه دُّ نْ ا ىْ ت ؤ  ك  ر    ي أهْ 

ۗ  ۞ ا ىَّ الله ه دْل  ا ب الْع  ْْ و  لٌَّاس  ا ىْ ت حْك 

يْرًا يْعًاۢ ب ص  و  اى  س    ك 
َٖ ۗ ا ىَّ الله ه نْ ب  ظ ك  ا ي ع  وَّ   ً ع 

 ا ىَّ الله ه

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 

pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, 

hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat. 

Indonesia sebagai negara demokrasi, pemilu dianggap lambang, 

sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilu yang diselenggarakan 

dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan 

bersikap, dianggap mencerminkan partisipasi serta aspirasi masyarakat. 

Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilu tidak merupakan satu-satunya 

tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain 

yaitu lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan 

partai, lobbying, dan sebagainya.
4
 

                                                 
3Janedri M Gaffar, Politik Hukum pemilu, h. 44 
4Miriam Budiarjo, Dasar Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2008), h. 461. 
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Pada setiap momentum kontestasi politik, tentunya para calon 

membutuhkan modal yang cukup kuat untuk melakukan kampanye. 

Barangkat dari kebutuhan tersebut, tidak sedikit para calon melakukan 

hubungan kerjasama dengan para penguasa. Hubungan pengusaha dan politik 

bukanlah hal yang baru untuk menjadi bahan perbincanagan publik di 

Indonesia khususnya di tingkat lokal. Hubungan ini terjadi ketika salah satu 

kontestan politik kurang memiliki finansial atau pendanaan yang cukup 

memadai dalam proses kampanye, sehingga memaksa para kontestan politik 

untuk mencari finansial tambahan kepada para pengusaha-pengusaha swasta 

agar dalam proses kampanye yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan 

apa yang telah diinginkan. Tetapi dalam proses ini pengusaha tidak berhenti 

sampai disini saja, melainkan para pengusaha juga akan memberikan sedikit 

sebuah tekanan kepada para kontestan politik yang sudah dibantu. Maka 

ketika salah seorang kontestan politik yang mereka bantu berhasil menduduki 

puncak kekuasaan baik dalam tingkat nasional maupun lokal, disitulah para 

pengusaha mengambil sebuah keuntungan bagi perusahannya yakni dengan 

mempengaruhi para elite politik untuk membuat sebuah kebijakan yang dapat 

memberikan keuntungan bagi perusahannya. 

 

 

Sebagaimana pada kontestasi pemilihan kepala desa, tidak sedikit 

juga ditemukan hubungan kerjasama antara calon kepala desa dengan para 

                                                                                                                                      
 



 20 

 

 

pengusaha. Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk partisipasi 

dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, ini berarti bahwa 

terpilihnya seseorang sebagai kepala desa juga tidak terlepas dari peran 

masyarakat di desa tersebut. Dengan berlakunya sistem demokrasi pada 

pemilihan kepala desa memberikan peluang besar bagi kepala desa 

sebelumnya untuk terpilih kembali sebagai kepala desa pada periode 

selanjutnya. Tentunya dengan kinerja-kinerja positif selama menjabat selama 

lima tahun yang memberikan manfaat, akan menjadi senjata yang sangat 

penting bagi kepala desa tersebut. Namun sebaliknya, jika kepemimpinan 

yang dijalankan oleh kepala desa tersebut justru memberikan dampak negatif, 

kemungkinan besar antusias masyarakat dalam memilih kembali orang 

tersebut akan rendah. Apalagi ketika masyarakat sangat merasakan dampak 

negatif dari bias kepemimpinannya. 

Seorang calon tentunya harus memiliki modal sebagai instrumen 

dalam mengikuti kompetisi pilkades. Dalam pemilihan kepala desa, kekuatan 

modal sosial sangat diperlukan dalam mengikuti kontestasi politik. 

Seyogyanya harus memiliki beberapa modal sosial, tidak hanya 

mengandalkan popularitas, akan tetapi membutuhkan modal lain seperti 

modal ekonomi, modal personal seorang atau lebih dikenal sebagai human 

capital calon, modal kepercayaan (trust).  

 

 

Meskipun diketahui bersama bahwa sejak terjadinya revolusi industri 
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berdampak pada relasi sosial yang menyebabkan masyarakat tercabut dari 

akar koletifitasnya menjadi individualis, atau dalam istilah Dhurkeim dari 

masyarakat yang bercirikan solidaritas mekanik ke solidaritas organik. Salah 

satu dampak dari transisi tersebut tidak hanya mencabut masyarakat dari akar 

kolektivitasnya akan tetapi juga menimbulkan berbagai macam patologi 

sosial seperti hilangnya solidaritas mekanik, gotong royong, individualistik 

sebagai ciri dari pergeseran tersebut. sehingga kepercayaan (trust) terkikisnya 

trust dari masyarakat saling curiga mencurigai antara satu dengan yang 

lainnya sesuatu tidak bisa dinafikan, sehingga semangat kolektifitas semakin 

teramat sulit menyatukan masyarakat. Fakta tersebut menjadi cerminan 

bahwa modal sosial dalam konteks pesatuan, baik menyatukan gagasan-

gagasan dan pendapat adalah hal sangat mustahil kita raih, pernyataan 

tersebut mungkin terdengar pesimis, akan tetapi itulah fakta yang harus 

diakui
.5 

Kontestasi adalah proses persaingan atau pertarungan yang terjadi 

antara individu, kelompok, atau entitas yang bersaing untuk memperoleh 

kekuasaan, pengaruh, sumber daya, atau tujuan tertentu. Dalam konteks 

politik, kontestasi merujuk pada persaingan antara partai politik atau calon 

untuk memenangkan pemilihan umum atau mendapatkan dukungan publik. 

Namun, istilah ini juga dapat digunakan dalam konteks lain, seperti dalam 

hubungan sosial, ekonomi, atau budaya, untuk menggambarkan persaingan 

atau konflik antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang saling 

                                                 
5
 Jupri, “Kekuatan Modal Sosial Dalam Kontestasi Politik Pemilihan Kepala 

Desa”. (Makasssar: Universitas Hasanuddin, 2021), h. 6. 
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bertentangan.
6
 

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan sebuah Kabupaten yang 

terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota kabupaten Kepulauan Selayar 

ialah Kota Benteng. Kabupaten ini memiliki luas sebesar 10.503,69 km² 

(wilayah daratan dan lautan) dan berpenduduk sebanyak 122.055 jiwa. 

Kabupaten kepulauan Selayar terdiri dari 2 sub area wilayah pemerintahan 

yaitu Wilayah Daratan meliputi kecamatan Benteng, Bontomanai, Buki, 

Bontomatene, dan bonto sikuyu serta Wilayah Kepulauan yang meliput 

kecamata Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Takabonerate, Pasimarannu, 

dan Pasilambena. Kabupaten Kepulauan Selayar adalah salah satu diantara 24 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawasi Selatan yang letaknya di ujung Pulau 

Sulawasi dan memanjang dari utara ke selatan, dengan jumlah penduduk 

kecamatan sebanayak 11 kecamatan 7 kelurahan dan 67 desa. Daerah ini 

memiliki kekhususan ialah satu-satunya Kabupaten di Sulawasi Selatan ysng 

seluruh wilayahnya terpisah dari daratan Sulawesi dan terdiri dari gugusan 

beberapa pulau sehingga membentuk suatu wilayah kepulauan. Adapun 

lokasi fokus penelitian ini adalah Pulau Rajuni kecamatan takabonerate 

kepulauan Selayar, Secara umum pulau-pualau kecil dan peraraiaran 

sekitaranya di Kepulauan Selayar yang terletak di Kecamatan Takabonerate 

merupakan wilayah taman Nasioan Taka Bonerte yang berpotensi kaya akan 

sumber daya alamnya yang dapat dikelola. Pulau Rajuni merupakan salah 

salah satu gugusan 21 pulau di kawasan Nasioanal Takabonerate serta salah 

                                                 
6 Charles Tilly dan Sidney Tarrow, Countentious Politics, (Boulder Colorado: 

Paradigm Publishers, 2007), h. 4. 
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satu dari 7 pulau berpengehuni di kawasan taman nasional takabonerate. 

Pulau ini memimpin Dalam kepadatan penduduk. Saat ini jumlah penduduk 

yang terdaftar di Rajuni meliputi 167 kepala keluarga di dusun utara dan 179 

kepala keluaraga di dusun selatan, dengan jumlah penduduk 1.604 jiwa, 

dimana 788 laki-laki dan 816 perempuan. Mereka sebagian besar beretnis 

suku Bajo dan suku Bugis dan berprofesi sebagai nelayan dengan mata 

pencaharian yang dilakukan oleh penduduk setempat terdiri dari, pemancing, 

papukat, serta pabagang dan wiraswasta. 

Dari uraian di atas peneliti berencana melakukan penelitian tentang 

“Kepentingan Pengusaha Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Desa Di 

Kepulauan Selayar” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, sangat perlu analisis yang lebih 

terarah. Maka pokok permasalahan tersebut, dijabarkan menjadi dua sub 

masalah yaitu :  

1. Bagaimana kepentingan pengusaha di Desa Rajuni Kabupaten 

Kepulauan Selayar ? 

2. Bagaimana implikasi dari adanya kepentingan pengusaha di Desa 

Rajuni Kabupaten Kepulauan Selayar ? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Terkait dengan masalah di atas, maka penelitian ini memfokuskan 

mengenai Kepentingan pengusaha dalam kontestasi pemilihan kepala desa 
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di kepulauan Selayar. 

2. Deskripsi Fokus 

Kepentingan pengusaha dalam kontestasi pemilihan kepala desa di 

kepulauan Selayar.Penelitian ini akan lebih fokus di Kabupaten Kepulauan 

Selayar, Kecamatan Taka Bonerate, Desa Rajuni dengan objek penelitian 

masyarakat desa Rajuni. 

 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah: 

a. Untuk mengetahui kepentingan pengusaha di Desa Rajuni 

Kabupaten Kepulauan Selayar 

b. Untuk mengetaui implikasi dari adanya kepentingan pengusaha 

dalam kontestasi pemilihan kepala Desa Rajuni Kabupaten 

Kepulauan Selayar 

2. Kegunaan Penelitian 

Setelah memaparkan tujuan penelitian tersebut maka 

dicantumkan beberapa kegunaannya : 

a. Manfaat teoritis 

1. Memberi sumbangsi pemikiran yang mengarah pada 

pengembangan teori-teori keilmuan, dan kajian ilmu politik 
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khususnya tentang hubungan antara pengusaha dan calon 

kepala desa dalam konstestasi pemilihan kepala desa 

2. Memberi wawasan keilmuan dan memperkaya kajian tentang 

implikasi politik menyoal dampak dari adanya relasi pengusaha 

dan calon kepala desa dalam kontestasi. 

 

 

 

b. Manfaat praktis  

1. Sebagai bahan rujukan kepada masyarakat untuk memahami 

realitas tentang kepentingan pengusaha dan calon kepala desa 

dalam kontestasi pemilihan kepala desa 

2. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah Desa Rajuni dalam 

mengatasi persoalan adanya hubungan kepentingan pengusaha 

dan calon kepala desa dalam konstestasi pemilihan kepala desa. 

3. Sebagai bahan belajar masyakat dalam memilih pemimpin di 

Desa Rajuni Kabupaten Kepulauan Selayar 

E. Tinjauan Karya Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan, penulis juga 

memaparkan kajian pustaka atau penelitian yang memiliki topik 

pembahasan yang sama atau berkaitan dengan penelitian ini untuk 

memastikan bahwa penelitian ini bukan merupakan perulangan atau 

bahkan jiplakan dari penelitin sebelumnya. Dalam penelitian ini literatur 
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yang digunakan peneliti berkaitan dengan peneliti sebelumnya mungkin 

sudah ada yang membahas penelitian tersebut tapi berbeda dari segi makna 

literatur tersebut ialah sebagai berikut: 

1. Tulisan dari Riyan Susanto dengan judul "Peran Tokoh Agama Kuasa 

Elit Politik Dalam Pilkades 2017 Didesa Tanjung Raja Selatan 

Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir”. Berdasarkan dari hasil 

penelitian dan analisis data maka dapat disimpulkan bahwa elite lokal 

disini memiliki peran yang sangat penting dalam pemilihan kepala desa 

yang di selengarakan di Desa Tanjung Raja Selatan Kecamatan Tanjung 

Raja. Masyarakat selama ini hanya terpaku kepada elite politik dan 

tokoh agama yang berkuasa, masyarakat memilih calon tidak 

sepenuhnya mengunakan hati nurani, memilih calon kepala desa 

dikarenakan adanya pengaruh dan tekanan dari orang yang berkuasa 

ditempat. Takut akan kehilangan pekerjaan, tergiur akan janji dan uang 

serta bantuan dari orang yang berkuasa di suatu wilayah.
7
 

 Aadapun Perbedaan penelitian yang  dilakukan Riyanto Sasanto, 

dengan judul Peran Tokoh Agama Kuasa Elit Politik Dalam Pilkades 

2017 Di desa Tanjung Raja Selatan Kecamatan Tanjung Raja 

Kabupaten Ogan Ilir. yang lebih membahas tokoh agama dan elite 

politik lokal yang melakukan relasi politisi kepada salah satu calon 

kepala desa yang ada di Desa Tanjung Raja Selatan, Sedangkan 

                                                 
7 Riyan Susanto. "Peran Tokoh Agama dan Elit Politik Lokal Desa dalam 

Pemilihan Kepala Desa Tanjung Raja Selatan Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan 

Ili" Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization 1, no. 3, (2020): h. 

238. 
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penelitian saya membahasa kepentingan pengusaha dan calon kepala 

desa, materi kasus yang berbeda perbedaan populasi dan sampel serta 

tempat penelitian. 

2. Tulisan dari Endik Hidayat Dkk dengan judul “Praktik Politik Oligarki 

dan Mobilisasi Sumber Daya Kekuasaan Di Pilkades Desa Sitimerto 

Pada Tahun 2016” hasil penelitian membuktikan bahwa sumber daya 

material masih dominan di dinamika politik desa Sitimerto. Politik uang 

adalah salah sumber daya material berfungsi mempengaruhi pemilih 

desa dengan makna beragam. Namun, para oligarki harus juga 

merangkap sebagai elit untuk dapat mengekploitasi sumber daya non-

material untuk lebih menjamin kemenangan di pemilihan kepala desa 

Sitimerto. Dalam penelitian ini, sumber daya non-material adalah 

identik dengan sumber kekuasaan Jawa bersifat kekuasaan spiritual atau 

disebut kesakten.
8
 

Adapun perbedeaan penelitian yang dilakukan Endik Hidayat 

Dkk, dengan judul Praktik Politik Oligarki dan Mobilisasi Sumber 

Daya Kekuasaan Di Pilkades Desa Sitimerto Pada Tahun 2016, 

penelitian ini lebih membahas perkembangan model demokrasi dan 

sumber kekuasaan oligarki di desa Sitimerto Kabupaten Kediri dalam 

Pilkades serentak tahun 2016 yang lalu sedangakan penelitian saya 

lebih membahas kuasa elit, kepentingan pengusaha dan calon kepala 

desa. 

                                                 
8Endik Hidayat, "Praktik Politik Oligarki dan Mobilisasi Sumber Daya 

Kekuasaan Di Pilkades Desa Sitimerto Pada Tahun 2016" Jurnal Sosial Politik 4, no. 2, 

(2018): h. 124. 
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3. Tulisan dari Frans Bapa Tokan dengan judul “Dinamika Politik Desa, 

Studi Tentang Relasi Kuasa Elit Desa Dan Politik Pilkades Di 

Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur” dinamika politik desa 

yang terwujud dalam pilkades dan berbagai bentuk kekuasaandi desa, 

telah melahirkan relasi kuasa otoritarian dalam tata kelola pemerintahan 

dan pembangunan desa. Mengelola demokrasi desa “checks and 

balances” antara BPD sebagai mitra setara Kepala Desa setidaknya 

makin jauh dari harapan, karena fungsi BPD terdegradasi danabsennya 

kontrol warga. Rapuhnya institusi BPD telah memberikan ruang 

kekuasaan dominan bagi elit tradisional Atakebele dan melalui kepala 

desa nyaris semua proses kebijakan desa tak lepas dari kontrolnya. 

Sistem rekrutmen anggota BPD yang lepas dari konflik kepentingan 

serta pentingnya mempertimbangkan keterwakilan wilayah, nilai 

ketokohan, komitmen kerja, usia, gender dan kompetensi calon, 

menjadi hal yang urgen. Selain itu upaya penguatan kapasitas individu 

dan organisasi BPD dan forum warga merupakan sebuah keniscayaan 

guna mewujudkan proses pilkades yang demokratis, bebas dan netral 

dari pengaruh kelompok kepentingan.
9
  

    Adapun perbedaan penelitian yang dilakaukan Frans Bapa 

Tokan dengan judul Dinamika Politik Desa, Studi Tentang Relasi 

Kuasa Elit Desa Dan Politik Pilkades Di Kecamatan Witihama 

Kabupaten Flores Timur. Yang lebih membahas Dinamika politik desa 

                                                 
9 Frans Bapa Tokan, "Dinamika Politik Desa Studi tentang Relasi Kuasa Elit 

Desa dan Politik Pilkades di Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur" Warta 

Governare 1, no. 1 (2020): h. 8.  
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yang terwujud dalam pilkades dan berbagai bentuk kekuasaan di desa, 

telah melahirkan relasi kuasa otoritarian dalam tata kelola pemerintahan 

dan pembangunan desa sedangakan penelitian saya lebih membahas 

kuasa elit kepentingan pengusaha dan calon kepala desa. 

4. Tulisan dari Khairul Amin dengan judul “Elit dan Kekuasaan Pada 

Masyarakat Desa” hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaran 

pemerintahan di desa masih sarat akan manipulasi oleh sekelompok elit 

tertentu yang dengan kekuasaanya menempatkan masyarakat sebagai 

objek dari kebijakan. Kekuasaan yang berada pada tangan elit ini 

melahirkan dominasi sehingga masyarakat tidak mempunyai akses yang 

cukup untuk memberikan pengaruh ataupun umpan balik terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan yang sedang berlangung. Hal tersebut 

terjadi karena kepala desa tidak lagi menggunakan cara demokratis, 

atau tidak lagi menjadi “bapak” bagi rakyatnya dalam meyelenggarakan 

pemerintahan. Pemerintah administrator ketimbang menjadi pemimpin 

desa lebih menjadi sehingga relasi dan partisipasi yang kemudian lahir 

antara masyarakat dengan pemerintah adalah relasi dominasi serta 

patisipasi semu, manipulatif dan kooptatif. Hilangnya partisipasi 

masyarakat dan memburuknya relasi sosial tersebut adalah manifestasi 

kekecewaan masyarakat terhadap para elit desa (elit berkuasa) dan 

kondisi itu diperparah oleh ketidakpekaan serta kurangnya perhatian 

pemerintah terhadap kondisi objektif masyarakatnya.
10

 

                                                 
10 Hairul amin, "Elit dan Kekuasaan pada Masyarakat Desa" Jurnal Sosiologi 
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    Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Khairul Amin 

dengan judul Elit dan Kekuasaan Pada Masyarakat Desa yang lebih 

membahas tentang menjelaskan dan memetakan relasi sosial antara 

masyarakat dengan pemerintah desa serta bagaimana partisipasi 

masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri sedangkan penelitian saya 

leibih membahas kuasa eliti dalam pemilihan kepala desa, bagaimana 

keterlibatan pengusaha dalam pemenangan calon kepala desa. 

 

5. Tulisan dari Hari Febriansyah dkk dengan judul “Optimalisasi Modal 

dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Desa” hasil Penelitian ini 

menemukan bahwa kemenangan Nursalim atas kandidat lainnya dalam 

kontestasi pemilihan kepala desa (pilkades) desa Panca Mukti tahun 

2019 adalah dikarenakan adanya faktor modal sosial yang dimiliki oleh 

Nursalim. Selain itu, dengan adanya modal sosial tersebut, Nursalim 

juga berhasil mengonversikan modal sosial tersebut menjadi modal 

ekonomi dan modal politik (dukungan para tokoh masyarakat) guna 

dapat memenangkan pemilihan kepala desa tahun 2019.
11

 

    Adapun perbedaan penelitian dari Hari Febriansyah dkk dengan 

judul Optimalisasi Modal dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Desa 

lebih membahas untuk mengetahui bagaimana proses optimalisasi 

modal dalam kemenangan Nursalim sebagai kandidat calon kepala desa 

di desa Panca Mukti kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin 

                                                                                                                                      
USK: Media Pemikiran & Aplikas 11, no. 2, (2017): h. 167. 

11 Febriansyah Hari "Optimalisasi Modal dalam Kontestasi Pemilihan Kepala 

Desa" Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains 10, no. 1, (2021): h. 201. 
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pada tahun 2019 sedangkan penelitian saya membahas kepentingan 

pengusaha dan calon kepala desa. Bagaimana keterlibatan pengusaha 

dalampemengankepaladesa. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

Adapun teori pada penelitian ini peneliti akan menggunakan beberapa teori 

untuk memudahkannya dalam penyusunan karya ilmiah, adapun teori yang 

digunakan, ialah: 

A.  Kontestasi Politik 

Menurut Charles Tilly dan Sidney Tarrow teori kontestasi atau 

Contentious Politics merupakan persoalan „claiming‟ atau tuntutan di 

mana ada subject (pembuat klaim) dan objek (penerima klaim). 

Contentious Politics melibatkan interaksi para aktor yang saling 

mengklaim atas kepentingan satu sama lain. Para aktor tersebut 

mengkombinasikan jalur institusional dan ekstraintitusional untuk 

memperkuat klaim terhadap kepentigan masing - masing
12

. Menurut Garry 

Van Klinken dalam memaknai Contentious Politics sebagai politik seteru 

yang banyak membicarakan tentang fenomena - fenomena di mana 

perseteruan yang terjadi di luar batas - batas politik formal dan terkadang 

diwarnai dengan kekerasan
13

. Selain itu, menurut Charles Tilly dalam 

mengemukakan Contentious Politics merupakan interaksi dimana aktor 

mengklaim tindakan atau kepentingan orang lain, dimana pemerintah 

tampil sebagai target, inisiator, atau pihak ketiga.
14

 

                                                 
12 Charles Tilly dan Sidney Tarrow, Countentious Politics, (Boulder Colorado: 

Paradigm Publishers, 2007), h. 4. 
13 Gery Van Klinklen, Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratis 

di Indonesia”. (Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 17. 
14 Charles Tilly, “Contentious Performances”, (Cambridge and New York: 

Cambridge University Press, 2008), h. 5  



 

 

Sidney Tarrow, Charles Tilly dan Doug Kagan menekankan pada 

interaksi konflik di antara para aktor yang terlibat perseteruan dengan 

masing-masing mengklaim rasionalitas kebenaran akan latar belakang 

maupun tujuan tindakan menurut perspektif masing-masing. Pada saat 

yang bersamaan pemerintah/rezim yang berkuasa berperan sebagai target 

utama sasaran para aktor yang bertikai, pemrakarsa/pencipta klaim 

kebenaran yang meyebabkan terjadinya konflik atau aktor ketiga yang 

mengatur jalannya eskalasi konflik. Wujud nyata dari konflik perseteruan 

tersebut bisa berupa gerakan sosial, aksi pemogokan, dan revolusi politik. 

Tujuan utama dari penggunaan teori perseteruan politik sebenarnya 

bermotif kepada tuntutan akan kebutuhan- kebutuhan dan kepentingan-

kepentingan yang dikonsesikan kepada pembentukan region-region 

kekuasaan politik berdasarkan garis etnis, agama, kesamaan kepercayaan, 

atau yang lebih general lagi berupa persamaan identitas keyakinan-

keyakinan inti (Core of beliefs) di antara masing-masing kelompok.
15

 

Sama halnya pada penelitian ini mengunakan teori kontestasi 

politik untuk menganalisis hasil penelitian yang didapatkan di lapangan 

dengan topik penelitian yaitu Kepentingan Pengusaha Di Desa Rajuni 

Kepulauan Selayar. 

 

 

 

                                                 
15 Lexycaldo Tiocecar Z, “Kontestasi Elit Dalam Pemilihan Kepala Desa Keper 

Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo”, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2015), h. 

23. 



 

 

B. Teori Modalitas 

Teori modalitas politik ini pertama kali dijelaskan oleh seorang 

sosiolog Perancis yang bernama Bourdieu, yang menemukan bahwa 

kekuasaan seseorang dalam masyarakat erat kaitannya dengan kapital 

(kapital) dan dengan komposisi dan akumulasi kapital. Komposisi dan 

akumulasi ini menjadi sangat penting karena nilai dan bobot suatu kapital 

bervariasi tergantung (ditentukan oleh) bidang sosial yang melingkupinya 

serta posisi pemilik dan pengguna. Modal dapat dipertukarkan antara satu 

modal dengan modal lainnya.
16

 

Konsepsi Bourdieu tentang teori modal tidak dapat dipisahkan dari 

konsep dominasi lainnya. Pemikiran Bourdieu dengan demikian terkait 

dengan konsep kekuasaan lainnya, yaitu habitus dan imperium (arena). 

Dalam teori sosiologi, habitus dipahami sebagai struktur mental kognitif yang 

menghubungkan manusia dengan dunia sosial. Manusia dianggap dilengkapi 

dengan seperangkat skema yang terinternalisasi yang berfungsi untuk 

menghasilkan persepsi, pemahaman, apresiasi, dan evaluasi atau kemampuan 

evaluatif dunia sosial.
17

 

Dalam sebuah lapangan ada taruhan, pasukan, dan orang-orang yang 

memiliki banyak modal dan orang-orang yang tidak memiliki modal. 

Pertarungan selalu terjadi di bidang sosial. Mereka yang memiliki modal dan 

habitus yang sama dengan kebanyakan orang akan lebih mampu mengambil 

tindakan untuk mempertahankan atau mengubah struktur daripada mereka 

                                                 
16 ohn Field, Terj. Modal Sosial (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010), h. 67. 
17 ohn Field, Terj. Modal Sosial (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010), h. 70. 



 

 

yang tidak memiliki modal. Hal ini menjadikan modal sebagai instrumen 

penting untuk mempertahankan kekuasaan politik.
18

 

Dari sudut pandang lain, Bourdieu membagi modal menjadi empat 

bagian; Yang pertama adalah modal ekonomi, yang terdiri dari alat-alat 

produksi, bahan dan uang. Kedua, modal budaya yang dapat diperoleh dari 

pendidikan formal dan keluarga. Ketiga, modal sosial atau jaringan yang 

dimiliki individu, dan keempat, segala bentuk status, otoritas, dan legitimasi 

yang terakumulasi sebagai bentuk-bentuk modal simbolik. Dalam hal ini, 

modal sosial menjadi modal yang sangat menarik untuk diteliti dan 

diverifikasi lebih lanjut. Bourdieu mendefinisikan bahwa modal sosial aktual 

dan potensial seseorang berasal dari jaringan sosial yang dilembagakan dan 

berkelanjutan dalam bentuk saling pengakuan dan inisiasi (atau, dengan kata 

lain, keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan berbagai bentuk 

dukungan kolektif kepada para anggotanya. Bourdieu juga menekankan 

bahwa modal sosial adalah sesuatu yang saling berhubungan, baik itu modal 

ekonomi, budaya maupun bentuk modal sosial lainnya (modal sosial).
19

 

1. Modal Politik 

Modal politik dapat dikatakan sebagai salah satu disposisi kandidat 

untuk dapat memenangkan persaingan politik. Kandidat yang memiliki modal 

politik lebih besar dari kandidat lainnya juga memiliki peluang lebih besar 

                                                 
18

Adi Joni, Skripsi “Relasi Modal Dan Kekuasaan Politik (Studi Terhadap 

Kemenangan Pasangan Calon Samahuddin – La Ntau Dalam Perhelatan Pilkada 

Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017” Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik, 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2020, h.13 
19Abd. Halim, Politik Lokal; Pola, Aktor & Alur Dramatikalnya (Yogyakarta: 

Lp2b, 2014), h.108 



 

 

untuk memenangkan kontestasi politik. Kajian tentang modal politik menjadi 

semakin menarik karena dapat menjelaskan bagaimana dukungan terhadap 

suatu institusi politik, dalam hal ini partai politik dan koalisinya, 

mempengaruhi kemenangan seorang kandidat. Oleh karena itu, dalam hal ini 

peneliti memahami bahwa tanpa adanya dukungan dari suatu lembaga politik 

maka akan sulit bagi seseorang untuk maju atau menang dalam pemilihan 

umum parlemen (pileg), karena modal politik kelembagaan ini 

memungkinkan calon dengan mudah memenangkan hati masyarakat. 

masyarakat. rakyat dalam pemilihan umum.  

Modal politik adalah dukungan politik berupa dukungan partai 

politik (koalisi partai) dan dukungan elit politik lokal dari organisasi politik 

dan organisasi masyarakat untuk memenangkan partai politik tertentu dalam 

pemilihan umum dan adanya keberhasilan tim kemenangan yang solid. 

Ahli politik J.A. Booth & P.B. Richard mengartikan modal politik 

menjadi aktifitas masyarakat negara buat mencapai kekuasaan & demokrasi. 

A. Hick & J. Misra (1993) menyampaikan modal politik merupakan aneka 

macam penekanan pemberian kekuasaan/sumber daya buat merealisasikan 

hal-hal yg bisa mewujudkan kepentingan meraih kekuasaan. Intinya, modal 

politik merupakan kekuasaan yang dimiliki seseorang, yang sanggup 

dioperasikan atau berkontribusi terhadap keberhasilan kontestasinya pada 

proses politik misalnya pemilihan umum.
20
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h.18. (10 januari 2022). h. 203. 



 

 

2. Modal Ekonomi 

Modal ekonomi merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai 

“penggerak” dan “pelumas” untuk menggunakan mesin politik. Misalnya, 

musim kampanye membutuhkan:  Uang besar untuk membiayai berbagai 

kebutuhan seperti cetak poster, spanduk, iklan dan masih banyak lagi 

kebutuhan lainnya. Apalagi modal ekonomi dapat menjadi salah satu syarat 

utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang dicalonkannya
21 

Sebenarnya modal ekonomi ini adalah tradisi Marxis bentuk-bentuk 

modal didefinisikan dengan mengacu pada kontrol ekonomi. Konsepsi 

Marxis tentang kapital dipandang sebagai pandangan yang terlalu sempit 

tentang gerakan-gerakan sosial yang terjadi di masyarakat. Namun, Bourdieu 

tetap menganggap penting modal ekonomi, yang meliputi alat produksi 

(mesin, tanah, tenaga kerja), bahan (pendapatan dan barang) dan uang. Modal 

ekonomi adalah modal yang siap ditukar yang dipatenkan sebagai milik 

individu. Modal ekonomi adalah jenis modal yang relatif lebih mandiri dan 

fleksibel, karena modal ekonomi dapat dengan mudah digunakan atau 

ditransformasikan di bidang lain dan dapat secara fleksibel diberikan atau 

diberikan kepada orang lain.
22
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Kasus Kemenangan Ferdinandus Mazmur (FM) pada Pemilu Legislatif di Dapil V 

Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019, Warta Governare: 

Jurnal Pemerintahan Vol. 1. No. 2 Juli-Desember 2020, h.188. 
22 Nanang Krisdinanto, “Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai”, Jurnal KANAL, 

Vol. 2 No. 2 (Maret 2016), h. 203. 



 

 

 3. Modal sosial 

Modal sosial adalah segala jenis hubungan sebagai sumber untuk 

pemosisian sosial. Menurut Bourdieu, modal sosial sebenarnya adalah 

hubungan sosial yang bernilai antara orang-orang. Hal ini dapat diilustrasikan 

oleh beberapa orang yang berinteraksi antar kelas dalam strata sosial 

masyarakat
23

 

Modal sosial adalah sumber daya yang digunakan sebagai investasi 

untuk memperoleh sumber daya baru. dana yang digunakan untuk investasi 

dikenal sebagai modal. Persediaan modal cukup besar dan kompleks. Modal 

sosial di sini tidak didefinisikan oleh materi, tetapi merupakan modal sosial 

yang ada dalam diri seseorang. Misalnya dalam kelompok lembaga keluarga, 

organisasi dan segala sesuatu yang dapat mengarah pada kerjasama. Modal 

sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola hubungan antar 

individu dalam kelompok dan antar kelompok, dengan penekanan pada 

keyakinan, jaringan, norma, dan nilai yang lahir dari anggota kelompok dan 

menjadi norma kelompok.
24

 

4. Modal Simbolik 

Menurut Pierre Bourdieu pada dasarnya modal simbolik (seperti 

prestise, kehormatan atau kharisma) ialah modal lainya ketika diketahui dan 

diakui, melalui kategori persepsi yang memaksakan dan hubungan kekuasaan 

simbolis yang cenderung untuk memproduksi dan memperkuat hubungan 

                                                 
23 George Ritzer & Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi; Dari Teori Sosiologi 

Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern (Yogyakarta: Kreasi 

Wacana, 2009), h.583 
24 John Field, Terj. Modal Sosial (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010), h. 16 



 

 

kekuasaan yang merupakan struktur dalam ruangan sosial. Jadi, modal 

simbolik merupakan hasil transformasi dari modal ekonomi, sosial dan 

kultural kedalam bentuk baru, dan hasil transformasi ini memiliki kekuatan 

besar.
25

 

Sama halnya pada penelitian ini mengunakan teori modalitas untuk 

menganalisis hasil penelitian yang didapatkan di lapangan dengan topik 

penelitian yaitu Kuasa elit di Desa Rajuni Kabupaten Kepulauan Selayar: 

anlaisis kepentingan pengusaha dan calon kepala Desa, yang dimana dalam 

penelitian ini modalitas sosial sangat sangat berpengaruh dalam proses 

kontestasi politik pada pemilihan kepala Desa di Kabupaten Sealayar. 
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 Haryanto, Klanisasi Demokrasi (Politik Klan Qahhar Mudzakkar di Sulawesi 

Selatan) (Jakarta: Polgom, 2014), h. 17 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah metode kualitatif. Alasan penulis memilih metode kualitatif karena 

metode memiliki beberapa prespektif teori yang dapat mendukung 

penganalisaan yang lebih mendalam terhadap gejala yang terjadi dalam hal 

ini yaitu kekuatan politik, dikarenakan kajiannya adalah fenomena 

masyarakat yang selalu mengalami perubahan (dinamis), yang sulit diukur 

dengan menggunakan angka-angka maka penelitian ini membutuhkan 

analisa yang lebih mendalam dari sekedar penelitian kuantitatif yang sangat 

bergantung pada kuantifikasi data.  

Penelitian ini mencoba memahami apa yang dipikirkan oleh 

masyarakat terhadap suatu fenomena. Tipe penelitian in adalah deskriptif 

analisis karena penelitian ini diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan 

argument yang tepat. Penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan 

informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala 

menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan
26

. Tujuan penelitian 

deskriptif ini sendiri adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, 

actual, dan akurat mengenai fakta-fakta. 
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B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan lebih fokus di Desa Rajuni, Kecamatan 

Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan objek penelitian 

masyarakat Desa Rajuni. 

C. Sumber Data Penelitian 

Pada penelitian kualitatif biasa mengumpulkan data dari beragam 

sumber seperti, wawancara, observasi, dan dokumentasi, ketimbang hanya 

mampu pada satu sumber data saja. Kemudian, adapun sumber data yang 

digunakan yaitu:
27

 

1. Data Primer  

Data primer adalah data pokok dalam penelitian. Dalam penelitian 

peneliti membutuhkan data untuk membuktikan fakta dilapangan. Data 

yang diperoleh melalui lapangan atau daerah penelitian dari hasil 

wawancara mendalam dengan informan dan observasi langsung. Peneliti 

turun langsung ke masyarakat umum untuk mengumpulkan data dalam 

berbagai bentuk, seperti rekaman hasil wawancara dan foto kegiatan di 

lapangan. Dari proses wawancara dengan berbagai sumber peneliti 

mendapatkan data-data seperti, data-data respon tokoh masyarakat dan 

masyarakat awam terhadap fenomena politik yang terjadi pada pemilihan 

kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar. 
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2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data penunjang penelitian. Dalam penelitian 

peneliti juga melakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan 

data dari penelitian sebelumnya berupa buku, jurnal.serta sumber 

informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan dan jawaban-jawaban 

informan dicatat atau direkam. Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu, yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

yang diwawancarai memberikan jawaban. Supaya hasil wawancara terekam 

dengan baik maka diperlukan alat bantu dalam melaksanakan wawancara tersebut, 

seperti alat perekam untuk merekam percakapan dengan informan, selain itu 

peneliti juga menggunakan catatan lapangan untuk mencatat poin-poin penting 

(ini selama proses wawancara). Teknik wawancara dalam penelitian ini 

menggunakan teknik wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in-depth 

interview) berupa wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur 

menurut Sugiyono di dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan 

wawancara terstruktur
28

. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk 

                                                 
     28 Sugiyono, Memahami Penelitian Kuaitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 73-74. 



 

 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak 

wawancara diminta pendapat, dan ide- idenya. Dalam melakukan wawancara, 

peneliti menggunakan bantuan pedoman wawancara untuk memudahkan dan 

memfokuskan pertanyaan yang akan diutarakan. Penelitian ini mengambil data 

primer dari wawancara yang telah dilakukan terhadap komponen masyarakat. 

Komponen-komponen masyarakat yang dimaksud disini yakni informan yang 

sengaja dipilih untuk diwawancarai yang dianggap paham terhadap masalah yang 

akan diteliti. Informan yang dipilih untuk diwawancarai secara mendalam pada 

pengumpulan data tersebut yaitu: 

a) Masyarakat Desa Rajuni  

b) Pengusaha Di Desa Rajuni 

c) Kepala Desa Rajuni 

2. Dokumen/ arsip/ literatur/hasil penelitian sebelumnya.  

Teknik ini merupakan cara pengumpulan dokumen atau arsip yang 

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yang merupakan sumber penting 

dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud berupa dokumen tertulis yang telah 

diperoleh dari media cetak dan media elektronik (internet), data statistik, laporan 

penelitian sebelumnya, tulisan-tulisan ilmiah yang juga merupakan dokumen 

penting yang telah ditelusuri untuk memperkaya data yang telah dikumpulkan 

dalam penelitian ini. Data tersebut berfungsi sebagai bukti dari hasil wawancara di 

atas. 

 

 



 

 

3. Penelusuran data online. 

Data yang dikumpulkan melalui online seperti internet atau media online 

lainnya yang menyediakan fasilitas online sehingga memungkinkan peneliti dapat 

memanfaatkan data informasi yang berupa data maupun informasi teori, secepat 

atau semudah mungkin dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademik. 

E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh 

adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian 

angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data 

bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari 

dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap 

digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi 

analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam 

teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika 

sebagai alat bantu analisis. Menurut miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri 

dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan/verivikasi. Terjadi secara bersamaan berarti 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verivikasi sebagai sesuatu 

yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat 

sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang 

membangun wawasan umum yang disebut “analisis” Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkip hasil wawancara, 



 

 

reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data 

yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.  

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang 

terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan/verifikasi.
29

 Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung 

terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif 

berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu 

penelitiannya memutuskan (seringkal tanpa disadari sepenuhnya) kerangka 

konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan 

pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data 

berlangsung, terjadilan tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, 

mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, 

membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah 

penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun 

 

2. Penyajian Data 
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Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian 

yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang 

valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. 

Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam 

suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang 

penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah 

menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis 

yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang 

mungkin berguna. 

3. Menarik Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian 

dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga 

diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat 

pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama 

ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin 

menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan 

kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan 

kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk 

menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. 

Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji 

kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan 



 

 

validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses 

pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan.  Secara skematis proses analisis data menggunakan 

model analisis data interaktif Miles dan Huberman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penilitian 

1. Kondisi Geografis Desa Rajuni 

Pulau Rajuni merupakan salah satu Pulau yang berada di Kacamatan 

Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar. Kecamatan Taka Bonerate 

merupakan salah satu dari 11 Kecamatan di Kabupaten Selayar, Provinsi 

Sulawesi Selatan. Berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba di sebelah utara, 

Provinsi Nusa Tenggara Timur di sebelah selatan, sebelah barat berbatasan 

dengan Laut Flores dan selat Makassar. Luas wilayah Taka Bonerate mencapai 

1.357,03 km. 

Pulau Desa Rajuni terdiri dari dua buah Pulau, yaitu Rajuni Besar dan 

Rajuni Kecil. Seperti halnya pulau-pulau di Taka Bonerate, kedua Pulau Rajuni 

ini berada pada ketinggian sekitar 2-4 m dari permukaan laut, dimana bentuk 

kedua Pulau ini memanjang dari utara keselatan. Pulau ini hanya dapat 

dijangkau menggunakan perahu. Umumnya perahu berangkat dari pelabuhan 

Pattumbukan atau Benteng Selayar. Dapat di tempuh dalam waktu empat 

samapai enam jam menggunakan perahu nelayan local apabila cuaca baggus. 

Sewa perahu untuk satu kali antar dari pattumbukan ke Pulau Rajuni dan 

sekitarnya ada 1.700.000,00. Apabila berangkat dari Benteng biasanya ongkos 

sewa akan lebih mahal 700.000,00. (untuk menamba sekitar 70 liter solar) 

menjadi sekitar 2.400.000,00. Sedangkan apabila menumpang kapal nelayan ke 

Rajuni biasanya per orang akan dikenakan onkos sekitar 50.000,00-70.000,00. 



 

 

Satu kapal nelayan bisa memuat samapai 30 orang dan barang-barang belanjaan. 

Penduduk yang menjadi Responden dalam survey semuanya beragama 

islam. Peneliti tidak menemukan responden yang menganut agama/kepercayaan 

lain. Suku didominasi oleh suku bugis dan suku bajo. Selebihnya etnis lain 

seperti Makassar, Jawa dan Flores. Dalam pergaulan sehari-sehari mereka 

menggunakan bahasa bugis dan bajo. 

2. Profil Pulau Desa Rajuni 

 Adapun Profil Pulau Desa Rajuni sebagai berikut: 

1. Nama Desa: Desa Rajuni 

2. Tahun pembentukan: 1967 

3. Dasar hukum pembentukan: UU No. 6 thn 2014 

4. Nomor kode pos: 92861 

5. Jumlah Dusun: 3 Dusun 

6.  Jarak dan waktu tempuh ke-  

a. Ibu Kota Kecamatan: 12 km 45 menit  

b. Ibu Kota Kabupaten: 50 km 6 jam  

7. Kecamatan: Taka Bonerate 

8. Visi Dan Misi Desa 

Visi: 

Hadir lebih dekat melayani masyarakat serta menuju Pulau 

Desa Rajuni yang bermartabat dan menjunjung tinggi nilai Agama 

dan Norma dalam bermasyarakat. 



 

 

Misi: 

a. Adanya transparansi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa 

(ADD)  

b.  Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa khususnya pelaksanaan 

fisik akan diimplemetasikan dengan membentuk Tim Pelaksana 

Kerja Desa (TPKD) sehingga control masyarakat lebih mudah.  

c. Melakasanakan pembangunan dengan berpedoman pada RP JM 

Desa dan musyawara mufakat masyarakat Desa Rajuni.  

d. Pelaksanaan pemberdayaan yang dananya bersumber dari 

pemerintah atau pihak ketiga, misalnya PNPM tetap 

mengedepankan asas musyawara mufakat dengan masyarakat 

Desa Rajuni.  

e. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) guna 

meningkatkan/menambah kegiatan di Desa Khususnya kegiatan 

fisik.  

f. Meningkatakan aktivitas kehidupan beragama seperti majelis 

Ta‟lim dll.  

g. Meningkatkatkan kerukunan serta toleransi beragama sehingga 

terujud kehidupan yang nyaman dan alami.   

h. Menjaga serta melanjutkan tradisi atau adat istiadat, kebiasaan 

aktivitas beragama yang telah disepakati masyarakat Desa Rajuni. 

i. Potensi Desa: Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, 

sumber daya air, kualitas lingkungan, ruang public/taman wisata.  



 

 

3. Data Umum 

a. Tipologi Desa: Tipologi masyarakat di Pulau Desa Rajuni masih sangat 

Kental dengan budaya Bugis Makassar dan Suku bajo.  

b. Tingkat perkembangan Desa: Cukup baik dan mengalami peningkatan dari 

tahun ketahun. 

c. Luas Wilayah: 142,63 ha/m2  

d. Batas Wilayah  

1. Sebelah utara: Desa Latondu  

2. Sebelah selatan: Pulau Lantigian  

3. Sebelah barat: Taka Silebu  

4. Sebelah timur: Pulau Tinabo 

e. Jumlah penduduk: 2.039 jiwa 503 KK  

NO JENIS KELAMIN JUMLAH 

1 LAKI-LAKI 970 Jiwa 

2 PEREMPUAN 1.069 Jiwa 

Sumber; Desa Rajuni 

 

 

 



 

 

f. Jumlah penduduk berdasarkan usia 

1. Usia 0-15: 762 jiwa  

2. Usia 16-19: 683 jiwa  

3. Usia 65 keatas: 594 jiwa.  

g. Mayoritas pekerjaan: perikanan 

h. Tingkat pendidikan masyarakat  

1) Taman kanak-kanak: 65 orang 

2) Sekolah dasar/sederajat: 210 Orang  

3) SMP: 150 orang  

4) SMA/SMU: 65 orang  

5) Academi/D1 D3: 5orang  

6) Sarjana: 100 orang  

7)  Pascasarjana: S2 20 orang/S3 2 orang 

i. Jumlah penduduk miskin: 250 jiwa 250 KK  

j. Saran dan Prasarana  

1) Kantor Desa: permanen  

k. Prasarana kesehatan  

1) Puskesmas: 1 buah 

2) Poskedes: 0 buah  

3) UKBM (posyandu, polindes): 3 buah 

l. Prasarana pendidikan  

1) Perpustakaan Desa: 1 buah  

2) Gedung sekolah PAUD: 0 buah  



 

 

3) Gedung sekolah TK: 2 buah 41  

4) Gedung sekolah SD: 2 buah  

5) Gedung sekolah SMP: 1 buah  

6) Gedung sekolah SMA: 0 buah  

7) Gedung sekolah tinggi: 0 buah 

4. Keadaan Penduduk  

a) Jumlah dan Komposisi Penduduk 

 Berdasarkan data yang diambil dari Kepala Desa Pulau Rajuni dalam 

angka tahun 2016, jumlah penduduk di Pulau Rajuni sebanyak 2.039 jiwa yang 

terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 970 jiwa dan perempuan sebanyak 1.069 

jiwa, terdiri dari 503 KK (Kepala Keluarga) 

b) Mata Pencaharian Penduduk Pulau Rajuni 

Data mengenai data penncaharian penduduk bisa menggambarkan 

karakteristik suatu daerah, mata pencaharian penduduk pulau Rajuni sangat 

bervariasi, mulai dari nelayan, pemasaran hasil laut sampai pegawai negri. 

Sebagian besar penduduk di Pulau Rajuni bermata pencahariansebagai nelayan, 

hal ini disebabkan letak Pulau Rajuni yang berada di wilayah pesisir pantai, selain 

itu juga sektor pekerjaan nelayan merupakan bidang yang paling terbuka luas dan 

sangat mudah dimasuki oleh penduduk yang tingkat pendidikannya rendah dan 

memiliki keterbatasan modal usaha dan rata-rata responden telah menjalani 

profesi ini selama berpuluh tahun lamanya. 

c) Perekonomian Penduduk di Pulau Rajuni  



 

 

Tingkat pendapatan masyarakat di Pulau Rajuni dipengaruhi oleh musim 

ikan, pada saat tidak musim menangkap ikan, nelayan menghadapi kesulitan-

kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Hal ini untuk nelayan yang mempunyai tingkat pendapatan rata-rata 

rendah sangat sulit dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya dalam keluarga, 

juga  

kemampuan untuk menyekolahkan anaknya sangat rendah. 

5. Sarana, Prasarana dan Pola Pemukiman Penduduk 

1) Pendidikan  

Sarana pendidikan yang terdapat di Pulau Rajuni masi belum mencukupi. 

Bagi anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan selepas pendidikan sekolah 

menegah pertama (SMP) yaitu sekolah menengah atas (SMA) mereka harus 

keluar Pulau yang berada di Pulau Jampea, Kayuadi dan di Benteng Selayar yang 

dapat ditempuh dalam waktu 4 samapai 6 jam menggunakan perahu nelayan 

apabila cuaca bagus. 

2) Kesehatan  

Fasilitas kesehatan di setiap Pulau berupa bangunan puskesmas dan tenaga 

medis seperti bidan atau perawat sudah ada, namun proses kelahiran pada 

umumnya masih melibatkan dukun bayi. Di beberapa Pulau bidan dan dukun bayi 

bersama-sama membantu proses kelahiran.  

3) Listrik  

Di Pulau Rajuni fasilitas umum seperti Listrik, sudah tersediah dan telah 

dinikmati warga sejak tahun 2015, fasilitas listrik berupa pembangkit listrik 



 

 

tenaga surya (PLTS). Proyek pembangunan PLTS ini adalah bagian dari program 

kementerian energi dan sumber daya mineral (ESDM), berupa pembangunan 

panen-panen listrik bertenaga surya keseluruh rumah warga dan fasilitas publik 

yang ada. 

4) Sinyal dan Air Tawar  

Salah satu masalah yang dihadapi masyarakat saat ini adalah sarana 

komonikasi berupa sinyal provider Hp. Di Pulau Rajuni sinyal yang ada sangat 

lemah bahkan tidak ada sama skali dan juga kondisi air tanah permukaan dengan 

dengan kualitas yang tak layak komsumsi tanpa perlakuan khusus terlebi dahulu. 

Sumber utama air tawar berasal dari hujan dan air yang didatangkan dari luar 

Kawasan. 

B. Kepentingan Pengusaha Dan Calon Kepala desa Dalam Kontestasi 

Pemilihan Kepala Desa  

Momentum pemilihan baik pusat, provinsi, daerah bahkan sampai pada 

tataran pemilihan kepala desa, sebagian besar kelompok melihatnya sebagai 

wadah untuk bisa meraut keuntungan. Pelaksanaan demokrasi menjadi 

momentum yang krusial bagi negara Indonesia, sebab warga negara memiliki hak 

untuk berkontribusi dalam memilih pemimpin politik yang mencalonkan diri pada 

pemilihan untuk mendapatkan dukungan suara. Supaya hakikat dari demokrasi 

bisa dirasakan oleh rakyat, pemilu menjadi salah satu instrumen dalam 

menyampaikan aspirasi ataupun memperjuangkan kebutuhan rakyat. Pemilu 

menjadi tempat arena kontestasi bagi para elite politik untuk maju menjadi 



 

 

pemimpin baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional.
30

 

Dunia usaha dan dunia politik secara hakikat merupakan hubungan timbal 

balik antara kepentingan seorang pengusaha dengan penguasa di dunia politik 

ditingkat nasional maupun ditingkat lokal. Maka bukan hal baru ketika semua 

orang melihat bahwa pengusaha terlibat di dalam dunia politik baik dalam proses 

kontestasi pemilihan maupun dalam proses pembuatan kebijakan baik dibidang 

politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian lebih dari 90% penulis 

melihat bahwa dibidang pemerintahan baik dalam jabatan eksekutif hingga 

sampai legislatif berlatar belakang sebagai pengusaha. Sehingga tidak heran 

ketika banyak calon kepala daerah dalam kontestasi politik mendapatkan banyak 

bantuan dari pengusaha baik dalam bentuk jasa, barang, maupun material dalam 

setiap proses kontestasi pemilihan berlangsung. Oleh sebab itu, ketika calon 

Kepala Daerah yang mereka bantu terpilih, maka Kepala Daerah terpilih tersebut 

akan melibatkan para pengusaha yang sudah membantunya dalam setiap proyek 

kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. 

Untuk menganalisis bentuk kepentingan pengusaha dan kepala desa 

penelitian ini menggunakan teori kontestasi politik yang di jelaskan  Charles Tilly 

dan Sidney Tarrow bahwa kontestasi dapat dinilai dari interaksi kepentingan 

aktor, jadi dalam proses kontestasi itu sendiri lebih mengutamakan pandangan 

atau perspektif dari seorang aktor bukan dari perspektif birokrasi.
31

 Charles Tilly 

dan Sidney Tarrow juga menjalaskan bahwa sebuah arena yang mewadahi 
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kompetisi antara aktor politik untuk meraih kekuasaan, partisispasi politik rakyat 

untuk menentukan pilihan, leberasi hak – hak sipil dan politik warga negara.
32

 

Dalam perebutan kekuasaan yang terjadi di desa khususunya di Desa 

Rajuni Kabupaten Selayar, pada saat menjelang pemilihan kepala desa tidak 

jarang para calon kepala desa membangun relasi atau hubungan dengan para 

pengusaha yang dianggap memiliki kekuatan politik yang dapat menunjang 

kemenangan calon kepala desa. Oleh karena itu tidak sedikit pengusaha ikut 

berpartisipasi pada pemilihan kepala desa. 

Memahami karakteristik masyarakat menjadi salah satu strategi untuk 

mendapatkan kekuasaan, kekuasaan yang dimaksud disini adalah kemampuan 

mempengaruhi pihak lain untuk berfikir dan berprilaku sesuai kehendak yang 

mempengaruhi, sehingga tidak sedikit Calon Kepala desa mengambil langkah 

untuk membangun hubungan dengan para pengusaha yang dianggap memiliki 

modal sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi perilku masyarakat pada 

pemilihan Kepala Desa di Rajuni. 

Para pengusaha di Desa Rajuni sangat berperan penting dalam pemilihan 

Kepala Desa, karena melihat pengusaha yang ada di Desa Rajuni memiliki 

pengaruh dan massa yang cukup besar. Partisipasi politik pengusaha dalam proses 

pemenangan Calon Kepala Desa dapat diindentifikasi dalam dua tahapan pola. 

Pertama, Pemain (Gladiator) yaitu aktor yang banyak terlibat didalam setiap 

aktivitas politik baik sebagai kontestan politik dan pengusaha yang memiliki 

modal besar sebagai penggerak utama dalam setiap perhelatan pemilihan Kepala 
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Desa berlangsung. 

Melalui wawancara bersama Bapak Rahman selaku masyarakat Desa 

Rajuni mengatakan bahwa : 

“Masyarakat pekerja Desa Rajuni masih terbilang apatis terhadap 

pemilihan, apatis yang dimaksud disini, Apatis yang dimaksud disini itu 

bukan tentang apatis partisipasi masyarakat pada pemilihan, melainkan 

masyarakat pekerja tidak terlalu berpikir jauh tentang pemilihan mulai dari 

calon kandidat, program yang ditawarkan serta visi misi ataupun dari 

kandidat, terutama awak kapal pada saat pemilihan kepala desa hanya 

mengikuti arahan bosnya”
33

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dikatakan bahwa masyarakat desa Rajuni 

masih tergolong apatis terhadap calon kepala desa dan program yang ditawarkan. 

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang memilih pemimpin berdasarkan 

kualitas, karena masyarakat desa terutama awak kapal tidak cenderung melihat 

dari latar belakang dari calon pemimpin yang akan mereka pilih, melainkan hanya 

mengikuti arahan dari bosnya. 

Berdasarkan minimnya kualitas kesadaran politik pada masyarakat pekerja 

di Desa Rajuni tersebut berdampak pada besarnya peluang pada pemilik usaha 

yang dalam usahanya mempekerjakan banyak masyarakat untuk memanipulasi 

hak politik para pekerja dalam hal ini suara merekan dalam kontestasi pemilihan 

umum di berbagai tingkatan khususnya dalam Pemilihan Kepala Desa Rajuni.  

Pengusaha dan penguasa elite politik merupakan dua hal yang saling 

berkaitan satu sama lain. Sebab intervensi yang diberikan oleh negara akan sangat 

berpengaruh terhadap lajunya pertumbuhan ekonomi yang dijalankan oleh dunia 

usaha khususnya di Desa Rajuni Kecamatan Taka bonerate Kabupaten Kepulauan 
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Selayar. Tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya negara dan dunia usaha dapat 

menjadi pesaing antara pengusaha dan penguasa elite politik dalam mendistorsi 

mekanisme pembentukan harga di pasar-pasar lokal. Oleh sebab itu pengusaha 

berkolaborasi bersama Pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk 

mempengaruhi segala proses pembuatan kebijakan, sebagai salah satu tujuan 

mereka dalam mengembangkan dunia usaha. 

Maka dalam hal ini pola relasi antara pengusaha dan penguasa semakin 

besar kekuatannya ketika sistem politik berjalan secara demokratis. yang mana 

berdampak kepada 80% jabatan politik baik ditingkat Eksekutif, Legislatif, 

Yudikatif dan jabatan-jabatan politik yang lain diisi oleh orang-orang yang 

berprofesi sebagai pengusaha. Selain pengusaha menduduki jabatan-jabatan 

politik pengusaha juga banyak terlibat aktif didalam setiap proses pemenangan 

pemilu. Seperti halnya yang terjadi di Desa  Rajuni dalam proses pemilihan 

Kepala Desa pengusaha berperan sebagai salah satu tim pemenangan dengan 

memberikan sumber dayanya baik berupa barang, jasa, maupun finansial sebagai 

salah satu modal pengusaha untuk kepentingan dunia usaha. 

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa keterlibatan pengusaha dalam setiap 

proses pemilihan dengan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki sebagai 

kekuatan untuk merantai para elite politik, sebab ketika calon yang mereka usung 

terpilih sebagai pemimpin, maka ketika itu pula mereka akan menagih apa yang 

sudah mereka keluarkan dengan mempengaruhi segala proses pembuatan 

kebijakan sebagai salah satu bentuk upaya mereka dalam mengembangkan usaha. 

 



 

 

Berikut merupakan beberapa Pengusaha yang ikut andil dalam 

memenangkan  beberapa kandidat dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa 

Rajuni: 

Pertama, H. Mustakim, merupakan salah seseorang  pengusaha ikan dan 

salah satu kader PAN (Partai Amanat Nasional) di kepulauan selayar 

khususnya di desa rajuni memberikan bantuan berupa massa atau orang 

yang merupakan bawahan beliau dengan mobilisasi massa yang dimiliki 

maka untuk mengerahkan anggotanya untuk memilih calon kepala desa 

yang di temani berkoalisi akan sangat mudah, kurang lebih 150 kepala 

keluarga berada di bawahannya. 

Kedua, H. Sardi, merupakan salah seseorang pengusaha ikan yang ada di 

desa rajuni di kepulauan selayar juga memiliki awak kapal dengan jumlah 

banyak kurang lebih 100 orang massa yang dimiliki sehingga dalam setiap 

kontestasi pengusaha ini memberikan modal berupa hak suara kepada 

calon kepala desa yang sejalan dengan kepentingan-kepentingan beliau. 

Menurut pemaparan dari Bapak H. Mustakim selaku pengusaha sekaligus 

kader partai PAN yang mengatakan bahwa: 

„„pengusaha dan politik sangat memiliki hubungan yang erat diantara 

keduanya. Oleh sebab itu, keterlibatan pengusaha dalam kontestasi 

Pemlihan kepala desa  di Rajuni, terjadi bukan hanya sekali, tetapi dalam 

setiap perhelatan pemilu pengusaha selalu mengambil perannya masing-

masing untuk melihat peluang kemenangan calon yang diusung sebagai 

pondasi kelancaran dunia usaha, sebab berjalan atau tidaknya dunia usaha 

tergantung dengan kebijakan politik yang dikeluarkan, dan selamanya 

pengusaha dan dunia politik akan terus bersinergi dalam setiap 

mensukseskan program-program kegiatan yang dikeluarkan oleh 



 

 

pemerintah desa Rajuni.”.
34

 

Dari wawancara di atas dapat dikatan bahwa sudah menajdi hal yang wajar 

bahwa dalam setiap kontestasi politik khusunya dalam pemilihan Kepala Desa di 

Desa Rajuni pengusaha akan selalu ikut serta dalam setiap kontestasi dengan 

mengambil perannya masing-masing. 

Lebih lanjut diapaparkan lagi oleh bapak H. Mustakim yang megatakan 

bahwa; 

“Sebagai Pengusaha memang sangat perlu kita pahami bahwa kita perlu 

mendekatkan diri dengan pemerintah di tingkat apapun itu. karena, di 

zaman sekarang ini regulasi atau hukum dari pemerintah itu mengatur 

hampir semua proses dalam menjalankan usaha. dan jika kita tidak dekat 

dan akrab dengan Pemerintah atau pemerintah yang menjabat bukan dari 

kelompok kita, maka bisa saja regulasi yang dikeluarkan akan merugikan 

usaha yang kita jalankan.”
35

 

Hal serupa juga dibenarkan oleh bapak H. Sardi selaku pengusaha dalam 

pemenangan kepala desa yang mengatakan bahwa: 

“didalam politik tidak ada yang namanya tidak memiliki kepentingan, 

semua pihak memiliki kepentingan apalagi saya yang berprofesi sebagai 

pengusaha yang juga terlibat aktif dalam proses pemenangan H. Alwani 

dalam pemilihan kepala desa. Dengan mengeluarkan sumber daya yang 

ada saya ikut serta dalam setiap proses pemenangan beliau dengan syarat 

melihat peluang kemenangan beliau pada pemilihan kepala desa agar apa 

yang sudah kami keluarkan membawa hasil yang maksimal supaya setiap 

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa kami pengusaha-

pengusaha bisa dilibatkan didalam membuat dan mengelola kebijakan 

tersebut”.
36
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Dari keterangan di atas dapat dikatakan bahwa faktor yang menyebabkan 

keterlibatannya pengusaha dalam proses pemenangan kepala desa di desa Rajuni 

Kecamatan taka bonerate Kabupaten Kepulauan selayar, karena seseorang 

tersebut berprofesi sebagai pengusaha yang dalam menjalankan usahanya mereka 

dituntut memiliki kedekatan special dengan Pemerintah.  

Pengusaha yang ikut andil dalam perpolitikan bukan semata-mata hanya 

ingin mensejahterahkan rakyat seperti yang dikatakan ketika berlangsungnya 

kampanye. Banyak faktor yang mempengaruhi para pengusaha untuk terjun dalam 

perpolitikan atau ikut andilnya mereka dalam memenangkan salah satu kandidat 

dalam suatu pemilihan umum, khususnya dalam hal ini Pemilihan Kepala Desa 

Rajuni, Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Pengusaha yang notabenenya memiliki massa yang banyak dalam hal ini 

para masyarakat yang mereka pekerjakan dalam usaha atau bisnis yang mereka 

jalankan memiliki potensi besar mempengaruhi masyarakat untuk memilih suatu 

calon pemimpin yang didukung oleh boss mereka.  

Hal tersebut dilakukan oleh Pengusaha tersebut tentunya memiliki 

kepentingan yang mereka bawa untuk memenangkan seorang kandidat, 

berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian yang peneliti lakukan terdapat 

beberapa kepentingan yang dibawa oleh para pengusaha di Desa Rajuni dalan 

gerakan mereka untuk ikut andil dalam memenangka seorang Calon Kepala Desa 

dalam Pemilihan Kepala Desa Rajuni. Diantara kepentingan-kepentingan 

pengusaha tersebut antara lain: 

 



 

 

1. Kepentingan Pengembangan Ekonomi Lokal 

Para pengusaha di Desa Rajuni menginginkan agar supaya orang yang 

menduduki jabatan sebagai Kepala Desa Rajuni memiliki visi ekonomi yang 

sama dengan mereka. Seperti yang dikemukakan oleh Sardi bahwa: 

“Kami para pengusaha tentunya ingin jika perekonomian lokal di Desa 

Rajuni ini terus mengalami perkembangan dan kemajuan. Jadi, kami para 

pengusaha juga nyaman dalam menjalankan dan mengembangkan usaha 

kami yang akan berdampak juga pada perkembangan ekonomi para 

pekerja yang ikut dengan kami. oleh karena itu, kami harus memilih dan 

memenangkan Calon Kepala Desa Rajuni yang memiliki visi ekonomi 

yang sama dengan kami para pengusaha.”
37

 

Berdasarkan hal tersebut tidaklah mengherankan apabila mereka ingin 

memenangkan calon Kepala Desa dalam Pilkades Desa Rajuni yang memiliki 

karakter yang pro-bisnis dan sejalan dengan tujuan mereka para pengusaha yang 

mengusung dan membantunya. Sebab, mereka para pengusaha berharap 

mendapatkan peluang meningkatkan pertumbuhan dan kemajuan usaha mereka di 

Desa Rajuni. 

2. Memudahkan Akses Perizinan Usaha dan Sumber Daya di Desa. 

Membangun usaha terutama yang berkaitan dengan pengolahan sumber 

daya alam pastinya memerlukan akses dan izin khusus dari pemerintah setempat 

seperto halnya di Desa Rajuni. Dalam beberapa kontestasi Pemilihan Kepala 

Desa di Desa Rajuni Kepulauan Selayar terdapat beberapa Calon Kepala Desa 

yang baik secara langsung maupun tidak langsung didukung oleh Pengusaha 

Lokal di Desa Rajuni. 

 

                                                 
37 Sardi, Pengusaha Desa Rajuni, Wawancara di Rajuni 28 September 2022 



 

 

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Bapak Sardi menjelaskan: 

“Usaha yang kami lakukan itu lebih kepada usaha yang berkaitan dengan 

pemenfaatan sumber daya alam yang di Desa kita ini yang merupakan 

sebuah puoau, seperti usaha distribusi hasil tangkapan di laut, budidaya 

ikan, dan lain-lain. Intinya hampir sseluruh usaha yang kami jalankan itu 

memerlukan prosedur dari pemerintah setempat seperti perizinan, dan 

akses untuk menjalankan usaha dan pemanfaatan sumber daya alam.” 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, dalam membangun usaha di Desa Rajuni 

yang bergerak dalah bidang distribusi hasil tangkapan laut seperti yang dijelaskan, 

usaha atau bisnis tersebut tidak boleh serta-merta dibangun dan dijalankan, 

terdapat banyak prosedur dari Pemerintah setempat yang harus menunjangnya 

seperti izin usaha dan akses sumber daya yang kedua hal tersebut adalah hal yang 

sangat penting dalam usaha tersebut. 

Bapak Mustakim juga mengemukakan bahwa: 

“Izin dari Pemerintah desa sangat kami butuhkan, hal ini juga yang 

menjadikan alasan ada beberapa pengusaha yang bekerja keras dalam 

memenangkan orangnya dalam pemilihan Kepala Desa Rajuni. supaya 

nantinya dalam menjalankan usahanya akan mudah atau setidaknya tidak 

dipersulit untuk mendapatkan akses tersebut.”
38

 

 

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat dikatakan bahwa bukan hal 

yang mengherankan apabila ada beberapa pengusaha yang memanfaatkan 

kesempatan tersebut dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa Rajuni. Pengusaha 

yang bergerak untuk memenangkan seorang kandidat tersebut pula bukanlah 

sekedar pengusaha lokal biasa. Mereka biasanya memiliki nilai tukar yang 

ditawarkan kepada kandidat tersebut, misalnya pengusaha tersebut memiliki 

kuantitas massa yang mumpuni sebab mereka memiliki pekerja dan rekan bisnis 
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yang jumlahnya bisa saja menjadi penentu kemenangan dalam pemilihan Kepala 

Desa Rajuni karena hampir semua dari mereka merupakan warga asli dan 

berdomisili di Desa Rajuni. 

3. Distribusi Proyek Desa. 

Distribusi Proyek Desa menjadi dalah satu kepentingan para pengusaha 

yang ikut andil dalam memenangkan seorang kandidat yang mereka dukung 

dalam Pemilihan Kepala Desa Rajuni dalam beberapa periode belakangan ini. 

Distribusi yang dimaksud adalah pembangunan infrastruktur yang bisa menunjang 

pertumbuhan usaha yang mereka bangun dan jalankan. 

“tentunya kepentingan seperti ini juga sangat bisa diperoleh nantinya, 

bagaimanapun pengusaha dalam pendistribusian barang atau komoditas 

yang mereka produksi pasti membutuhkan akses yang baik dalam 

pemasaran produknya, pembangunan insfrastruktur utamanya. tidak 

masalah jika kepentingan yang dibawa para pengusaha sejalan dan tidak 

merugikan masyarakat banyak di Desa Rajuni, jika kepentingan tersaebut 

bertolak belakang maka akan sangat merugikan masyarakat, dan hal ini 

yang perlu dihindari.”
39

 

 

Selain pengusaha juga memiliki kepentingan-kepentingan lain yakni 

mempengaruhi keputusan politik terkait dengan perijinan, distribusi, pajak, dll 

untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dunia usaha yang 

mereka jalani di desa rajuni, dan hal ini akan menyebabkan ketidaksetaraan 

sumber daya yang dimiliki oleh para elite politik dengan para stakeholder, 

sehingga menyebabkan para elite politik terus bergantung kepada para pemilik 

modal untuk tetap mempertahankan kekuasaannya di bidang politik. 
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Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan terkait dengan 

kepentingan-kepentingan para pengusaha di Desa Rajuni yang ikut andil dalam 

memenangkan kandidat Kepala Desa di Desa Rajuni, Kabupaten Selayar. Peneliti 

memandang hal tersebut sesuai dengan teori modalitas yang menjelaskan bahwa 

modal ekonomi merupakan hal yang sangat penting sebagai penggerak dan 

pelumas untuk menggunakan mesin politik. Dana besar yang dibutuhkan untuk 

membiayai ongkos politik seperti cetak poster, iklan, spanduk, dan masih banyak 

lainnya yang harus dilakukan oleh para kandidat calon Kepala Desa.
40

 

Dalam konsepsi Marxis tentang kapital pun juga dipandang sebagai 

pandangan yang terlalu sempit tentang gerakan-gerakan sosial yang terjadi di 

masyarakat. Bourdieu juga mengumpamakan dalam sebuah lapangan ada taruhan, 

pasukan, dan orang-orang yang memiliki banyak modal dan orang-orang yang 

tidak memiliki modal. Pertarungan selalu terjadi di bidang sosial. Mereka yang 

memiliki modal dan habitus yang sama dengan kebanyakan orang akan lebih 

mampu mengambil tindakan untuk mempertaruhkan atau mengubah struktur 

daripada mereka yang tidak memiliki modal. Hal ini menjadikan modal sebagai 

instrumen yang sangat penting untuk merebut dan mempertahankan kakuasaan 

politik.
41
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Konsepsi Bourdieu mengenai teori Modalitas yaitu modal sosial atau 

jaringan yang dimiliki individu,  aktual dan potensial seseorang berasal dari 

jaringan sosial yang dilembagakan dan berkelanjutan dalam bentuk saling 

pengakuan dan inisiasi (atau, dengan kata lain, keanggotaan dalam kelompok 

sosial) yang memberikan berbagai bentuk dukungan kolektif kepada para 

anggotanya. 

 Peneliti memandang bahwa hal inilah yang juga terjadi di Desa Rajuni 

Kepulauan Selayar, dengan modal yang besar yang dimiliki oleh para pengusaha 

baik itu modal ekonomi maupun modal kuantitas massa yang mereka miliki 

dengan demikian mereka para pengusaha tersebut memiliki peluang yang besar 

dalam bertindak untuk merubah atau mempertahankan tatanan politik yang ada di 

Desa Rajuni, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar. Apalagi 

dalam setiap momentum Pemilihan Kepala Desa Rajuni dalam beberapa tahun 

terakhir ini.: 

C. Implikasi Dari Adanya Kepentingan Pengusaha  Desa Ranjuni 

Keterlibatan  pengusaha dalam dunia politik sudah ada sejak era orde baru 

hingga di era reformasi saat ini yang justru semakin berkembang baik ditinggkat 

nasional maupun ditingkat lokal, seperti halnya yang terjadi di Desa Rajuni 

dimana pengusaha selalu terlibat pada saat pemilihan Kepala Desa. Relasi 

pengusaha dan calon kepela desa tentu tidak banyak menguntungkan masyarakat 

biasa karna pemerintah desa cenderung berpihak pada pengusaha dengan berbagai 

kepentingan yang mereka bawa ke dalam pemerintahan seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Hal ini akan berimpilikasi kebanyak hal, terutama 



 

 

program porgram desa akan semakin mudah dikuasai pengusaha, mengingat 

pengusaha tersebut rela mengeluarkan dana besar untuk memodali calon kepala 

desa pada kontestasi pilkades agar kepentingan mereka akan mudah terakomodasi 

dengan modus – modus yang canggih bahkan bisa menjurus manipulatif, 

kebijakan-kebiajakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa akan cenderung berat 

sebelah kepada pengusaha dibandingkan mengutamakan kepentingan rakyat. 

Rahman dalam wawancara yang telah dilakukan mengemukakan bahwa: 

“Kehawatiran dari masyarakat terutama kami dari kalangan pemuda di 

Desa Rajuni bahwa Kepala Desa Rajuni yang terpilih yang berasal dari 

kelompok pengusaha atau yang didukung oleh pengusaha jangan sampai 

nantinya justru mendahulukan kepentingan kelompok mereka daripada 

kepentingan mayarakat Desa Rajuni secara umum. Ini akan kami kawal 

nantinya yang tentunya hal ini akan berdampak pada kehidupan 

masyarakat Desa Rajuni.”
42

 

Adapun implikasi dari kepentingan pengusaha dan calon kepala desa di 

Desa Rajuni yaitu:  

1. Hilangnya Kemerdekaan Atas Hak Pilih Masyarakat 

Hak pilih merupakan hak meruapakan hak dasar setiap individu warga 

negara di Indonesia yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan 

yaitu Pasal 36 A Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, yang kemudian 

dijelaskan juga dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum bahwa “pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil”. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa rakyat 

berhak memilih sesuai hati nurani mereka masing-masing tanpa adanya paksaan, 
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tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun, dan suara pemilih tersebut bersifat 

rahasia dan hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. 

Masyarakat Pekerja Desa Rajuni yang menjadi pekerja bagi pengusaha 

yang inut andi dalam kontestasi pemilihan kepala desa akan merasa berat hati 

untuk memilih kandidat lain yang tidak didukung oleh atasan tempat mereka 

bekerja, atau bahwakan paling parahnya bisa saja mereka dberikan tekanan 

melalui hubungan kerja mereka untuk memilih calon tertentu dalam pemilihan. 

2. Terjadinya Politik Uang 

Modal ekonomi yang besar yang dimiliki oleh pengusaha akan menarik 

para calon kepala desa untuk melakukan kontrak politik dengan mereka dalam 

kontestasi pemilihan khususnya PILKADES Desa Rajuni. hal inilah yang menjadi 

kekhawatiran masyarakat Desa Rajuni seperti yang dikonsepsi oleh Rahman pada 

penjelasan sebelumnya bahwa hal ini akan berpeluang memiliki dampak terhadap 

kebiajakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa nantinya yang bisa 

jadi tidak mendahulukan kepentingan masyarakat umum dalam pembuatan 

kebijakan Pemerintah, kemudian hal ini juga berdampak pada kehidupan 

masyarakat desa. 

Konsepsi tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Pierre 

Bourdieu bahwa modal ekonomi merupakan modal yang sangat besar untuk 

menggerakkan alat atau mesin politik, dan mereka yang memiliki modal yang 

lebih besar akan memiliki kemampuan untuk mangambil tindakan untuk 

mengubah struktur atau tatanan kehidupan masyarakat yang lain yang modalnya 



 

 

lebih kecil, mengubah kebijakan dala pemerintahan juga pastinya termasuk dalam 

hal ini. Sebab, dukungan dari pengusaha kepada Kepala Desa terpilih pada saat 

kontestasi pemilu berlangsung pastinya ada perjanjian di dalamnya yang dimana 

pihak pengusaha akan menukar modal tersebut dengan kebijakan-kebijakan dalam 

pemerintahan nantinya agar memihak dengan kelompok mereka dalam 

membangun dan menjalankan usaha mereka. oeh karena itu, dalam hal ini 

kepentingan rakyatr akan dikesampingkan oleh kepentingan-kepentingan para 

pengusaha. 

3. Terjadinya Distorsi Kualitas 

Kualitas calon kepala desa akan berpotensi besar mengalami penurunan. 

masyarakat akan berpandangan bahwa untuk mencalonkan diri sebagai Kepala 

Desa tidak harus dari kalangan mereka yang memiliki kualitas intelektual dan 

kesadaran yang tinggi untuk mensejahterahkan masyarakat, melainkan cukup 

dengan memperoleh modal ekonomi yang mumpuni akan dapat mengubah tatanan 

pemerintahan yang bisa berpihak pada kepentingan pribadi seseorang atau 

sekelompok kecil orang dalam masyarakat seperti dengan kontrak politik dengan 

pengusaha dengan cara memanfaatkan kesadaran politik masyarakat yang masih 

lemah. 

Lebih lanjut, esensi dari demokrasi adalah adanya kesataraan, kesempatan 

yang sama untuk memilih dam dipilih serta kesetaraan dalam pengambilan 

keputusan. Kemudian kemandirian dan kemakmuran desa tidak dapat tercapai jika 

hak memilih masih diintervensi oleh konglomerasi ditinkat desa yang mendorong 



 

 

korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengusaha atau pemilik modal membuka pintu 

masuk kekuasaan dimulai saat kampanye pemeilihan kepala desa di Rajuni. 

Pemilik modal biasa memberikan dukungan berbentuk meterial dan non material 

kapada calon kepala desa 

Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang diutarakan oleh H. Mustakim 

salah satu masyarakat Desa Rajuni yang mengatakan bahwa;  

 “keterlibatan pengusaha dalam pemilihan kepala desa disini sangat 

terlihat saat menjelang pemilihan kepala desa, seperti pengusaha ikan yang 

memberikan bantuan logistik dan sejumlah suara yang berasal dari 

anggotanya, sehingga pengusaha sangat dilirik sama para calon kepala 

desa. Bisa dibilang juga para pengusaha menggadaikan suara anggotanya 

untuk beberapa kepentinganya ketika calon kepala desa sudah terpilih ‟‟
43

 

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa peran pengusaha sangat 

jelas pada saat pemilihan kepala desa dimana pengusaha memanfaatkan hak suara 

anggotanya pada saat pemilihan kepala desa, seperti pengusaha ikan yang 

mengadaikan hak suara anggotanya kepada calon  kepala desa yang diusun. 

Praktik tersebut tentu akan berdampak terhadap hak pilih  individu yang tidak 

murni menggunakan hak pilihnya karena adanya intervensi dari bosnya.  

 Dari fenomena diatas tentu menyalahi prinsip dari demokrasi yang pada 

hakikatnya merupakan memilih secara hati nurani tanpa ada intervensi dari orang 

lain. seharusnya praktik semacam itu sudah harus ditinggalkan guna untuk 

menciptakan demokratisasi ditingkat desa.  Dalam hal keterlibatan pengusaha 

dalam kontestasi politik di desa Ranjuni dibenarkan oleh salah satu informan 
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yakni Bapak H. Mustakim yang merupakan salah satu masyarakat di desa Rajuni, 

ia mengatakan bahwa; 

“keterlibatan pengusaha dalam pilkades di Rajuni bukan hal baru di 

dengar, melainkan setiap pemilu baik ditingkat nasional maupun daerah 

setiap pengusaha sudah mengambil perannya masing-masing untuk 

memasukkan kepentingan kepentingan mereka dalam mempengaruhi 

keputusan politik dan dalam hal ini wajar ketika pengusaha terlibat dalam 

politik, sebab segala urusan politik sudah pasti berpengaruh terhadap dunia 

usaha” 

Pendapat ini juga diperkuat oleh Bapak H. Mustakim selaku pengusaha 

sekaligus Kader Partai PAN yang mengatakan bahwa: 

„„pengusaha dan politik sangat memiliki hubungan yang erat diantara 

keduanya. Oleh sebab itu, keterlibatan pengusaha dalam kontestasi 

Pemlihan kepala desa  di Rajuni, terjadi bukan hanya sekali, tetapi dalam 

setiap perhelatan pemilu pengusaha selalu mengambil perannya masing-

masing untuk melihat peluang kemenangan calon yang diusung sebagai 

pondasi kelancaran dunia usaha, sebab berjalan atau tidaknya dunia usaha 

tergantung dengan kebijakan politik yang dikeluarkan, dan selamanya 

pengusaha dan dunia politik akan terus bersinergi dalam setiap 

mensukseskan program-program kegiatan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah Desa Rajuni.”.
44

 

Pendapat yang di kemukakan oleh Bapak H. Mustakim bahwa hubungan 

erat antara pengusaha dan politik tidak bisa terlepaskan dari yang namanya 

modalitas sebagaimana pendapat Bordieu bahwa kekuasaan seseorang dalam 

masyarakat erat kaitannya dengan kapital (kapital) dan dengan komposisi dan 

akumulasi kapital. Komposisi dan akumulasi ini menjadi sangat penting karena 

nilai dan bobot suatu kapital bervariasi tergantung (ditentukan oleh) bidang sosial 

yang melingkupinya serta posisi pemilik dan pengguna. Modal dapat 

dipertukarkan antara satu modal dengan modal lainnya. Dengan demikian bisa 
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kita pahami bahwa pengusaha di artikan sebagai pemodal dalam konstestasi calon 

kepala desa yang tujuan ketika kepala calon kepala desa yang ia dukung maka 

besar kemungkinan akan membuka terjadinya pertukaran antara modal pengusaha 

dengan objek yang lebih menguntungkan melalui cakades. 

Lebih lanjut, aktor-aktor yang bermain didalam pilkades secara etis 

dipandang sebagai orang-orang yang memiliki niat, cita-cita dan tujuan yang 

mulia (good ethics). Dengan menggunakan modal dari pengusaha, aktor-aktor ini 

secara tidak sadar melukai niat baiknya sendiri (bad ethics). Sejatinya politik 

memerlukan uang sebagai kekuatan sekaligus pelicin jalannya tim sukses politik 

dengan segala aktivitasnya. Boleh dikatakan semua serba uang atau pasti harus 

ada uang agar kegiatan bisa berjalan. Dengan kata lain biaya politik itu besar. 

Berdasarkan semua hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa memang 

data-data maupun informasi yang diperoleh memang selaras dengan apa yang 

dikonsepsi Bourdieu tentang teori modal tidak dapat dipisahkan dari konsep 

dominasi lainnya. Pemikiran Bourdieu dengan demikian terkait dengan konsep 

kekuasaan lainnya, yaitu habitus dan imperium (arena). Dalam teori sosiologi, 

habitus dipahami sebagai struktur mental kognitif yang menghubungkan manusia 

dengan dunia sosial. Manusia dianggap dilengkapi dengan seperangkat skema 

yang terinternalisasi yang berfungsi untuk menghasilkan persepsi, pemahaman, 

apresiasi, dan evaluasi atau kemampuan evaluatif dunia sosial.
45

 Mereka yang 

memiliki modal dan habitus yang sama dengan kebanyakan orang akan lebih 

mampu mengambil tindakan untuk mempertahankan atau mengubah struktur 
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daripada mereka yang tidak memiliki modal. Hal ini menjadikan modal sebagai 

instrumen penting untuk mempertahankan kekuasaan politik.
46

 

Modal politik dapat dikatakan sebagai salah satu disposisi kandidat untuk 

dapat memenangkan persaingan politik. Kandidat yang memiliki modal politik 

lebih besar dari kandidat lainnya juga memiliki peluang lebih besar untuk 

memenangkan kontestasi politik. Kajian tentang modal politik menjadi semakin 

menarik karena dapat menjelaskan bagaimana dukungan terhadap suatu institusi 

politik, dalam hal ini partai politik dan koalisinya, mempengaruhi kemenangan 

seorang kandidat. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti memahami bahwa tanpa 

adanya dukungan dari suatu lembaga politik maka akan sulit bagi seseorang untuk 

maju atau menang dalam pemilihan umum parlemen (pileg), karena modal politik 

kelembagaan ini memungkinkan calon dengan mudah memenangkan hati 

masyarakat. masyarakat. rakyat dalam pemilihan umum.  

Seperti yang dijelaskan pula oleh J.A. Booth & P.B. Richard mengartikan 

modal politik menjadi aktifitas masyarakat negara buat mencapai kekuasaan & 

demokrasi. A. Hick & J. Misra (1993) menyampaikan modal politik merupakan 

aneka macam penekanan pemberian kekuasaan/sumber daya buat merealisasikan 

hal-hal yg bisa mewujudkan kepentingan meraih kekuasaan. Intinya, modal 

politik merupakan kekuasaan yang dimiliki seseorang, yang sanggup dioperasikan 

atau berkontribusi terhadap keberhasilan kontestasinya pada proses politik 
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misalnya pemilihan umum.
47

 

Dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa Rajuni sangat rentan dan marak 

dipergunakannya modal ekonomi yang merupakan suatu hal yang sangat penting 

sebagai “penggerak” dan “pelumas” untuk menggunakan mesin politik. Misalnya, 

musim kampanye membutuhkan:  Uang besar untuk membiayai berbagai 

kebutuhan seperti cetak poster, spanduk, iklan dan masih banyak lagi kebutuhan 

lainnya. Apalagi modal ekonomi dapat menjadi salah satu syarat utama ketika 

calon itu bukan berasal dari partai yang dicalonkannya
48

 yang kemudian hal ini 

berimbas pada dimanipulasinya hak pilih sebagian besar masyarakat pekerja di 

Desa Rajuni Kabupaten Kepulauan Selayar yang seharusnya tidak boleh 

dicampuri dan diganggu oleh pihak manapun sebagai mana yang dianut dalam 

prinpis demokrasi pada dasarnya yang sangat menjunjung tinggi hak individu baik 

itu hak asasi maupun hak yang diberikan sebagai warga negara. hal ini pada 

akhirnya akan memiliki potensi yang sangat besar untuk mengubah tatanan 

kehidupan masyarakat Desa Rajuni, dan juga dapat menjadikan terselenggaranya 

pemerintahan tidak adil yang dipengaruhi oleh campur tangan sekelompok kecil 

dalam masyarakat namun memiliki modal besar untuk melakukan tekanan dalam 

pemerintahan yang nantinya akan berdampak pada tercipatanya kebijakan-

kebijakan yang tidak mengutamakan kepentingan masyarakat umum, dampak 

akhirnya akan menyebabkan akan mengganggu kesejahteraan hidup masyarakat di 

Desa Rajuni, Kabupaten Kepulauan Selayar. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan  temuan dari hasil pembahasan penelitian mengenai 

kepentingan pengusaha dan calon kepala Desa  dalam kontestasi pemilihan kepala 

desa di Kepulauan Selayar maka dapat dapat disimpulkan sebagai berikut; 

1. Dengan modal politik yang dibawa oleh para pengusaha ke dalam 

kontestasi Pemilihan Kepala Desa di Desa Rajuni yang ditunjang oleh 

modal ekonomi dan kuantitas massa yang dapat digerakkan oleh para 

pengusaha ini untuk dapat memberikan dukungan dengan tujuan 

memenangka salah satu kandidat dalam pemilihan Kepada Desa Rajuni 

pada setiap kontestasinya, para pengsuaha ini membawa beberapa 

kepentingan diantaranya: : a) untuk pembangunan ekonomi lokal, b) 

memudahkan akses perizinan usaha dan sumber daya di desa, dan c) 

distribusi proyek desa. 

2. Implikasi dari adanya kepentingan pengusaha dalam pemilihan calon 

kepala desa secara umum akan berimpilikasi kebanyak hal, terutama 

program porgram desa akan semakin mudah dikuasai pengusaha, 

mengingat pengusaha tersebut rela mengeluarkan dana besar untuk 

memodali calon kepala desa pada kontestasi pilkades agar kepentingan 

mereka akan mudah terakomodasi dengan modus – modus yang canggih 

bahakan bisa menjurus manipulatif. Adapun implikasi dari kepentingan 

pengusaha dan calon kepala desa di desa Rajuni yaitu adalah Pertama, 



 

 

hilangnya kemerdekaan atas hak pilih mansyarakat untuk memilih sesuai 

hati nurani dan keinginananya Kedua. terjadinya politik uang, dan Ketiga, 

terjadinya distorsi kualitas calon kepala desa yang tidak ingin memiliki 

kontrak politik dengan pengusaha dengan cara memanfaatkan kesadaran 

politik masyarakat yang masih lemah yang nantinya akan berpotensi 

berdampak besar kepada perubahan tatanan pemerintahan Desa Rajuni 

yang bisa saja mengancam kesejahteraan hidup masyarakat Desa Rajuni, 

B. Implikasi  

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap 

perkembangan ilmu politik dan memberikan pemahaman terkait kemajuan disiplin 

ilmu politik khususnya kajian mengenai kepentingan pengusaha dan calon kepala 

desa di kepulauan Selayar yang berkembang sampai ditingkat desa . Secara 

praktis penelitian ini mampu memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa 

kepentingan pengusaha dan calon kepala desa yang terjadi di desa bisa saja akan 

terus berjalan dan jika hal tersebut memberikan dampak negatif terhadap 

pembangunan desa maka patut untuk di berhentikan. 
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