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ABSTRAK 

 

Nama    :   Asrul Arsyad 

Nim       :   30600114066 

Jurusan:    Ilmu Politik 

Judul  :  Peran Kepala Dusun Terhadap Keterpilihan Awaluddin A. Pada  

Pilkades 2016 (Studi Kasus Desa Buareng Kecamatan Kajuara 

Kabupaten Bone) 

 

Penelitian ini terdapat masalah yang timbul pada pilkades 2016 di Desa 

Buareng. Adapun pokok permasalahannya yaitu terdapat peran dari Kepala Dusun 

terhadap terpilihnya Awaluddin A. sebagai Kepala Desa, dan respon masyarakat 

terhadap terpilihnya Awaluddin A. sebagai kepala desa. Penelitian ini berlokasi di 

Desa Buareng Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk melihat perubahan pada Pemerintahan Desa Buareng  yang terjadi setelah 

Pilkades 2016. Kepala Dusun dan Kepala Desa Buareng Awaluddin A. terlihat jelas 

peran yang dilakukan pada masa pilkades. 

 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu berupa narasi 

cerita, penuturan informan, dokumen-dokumen, seperti foto, dan catatan pribadi. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara langsung dan dokumentasi. Kemudian analisis data dilakukan dengan tiga 

tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan data. Teori yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu Teori Demokrasi, Teori Elite, Teori Kekuasaan, 

Teori Peran dan Teori Respon.  

      

Penelitian ini menemukan pokok permasalahan yaitu dari Pilkades 2016 ada 

beberapa oknum yang terlibat seperti Kepala Dusun, Kumpulan Remaja, Tokoh 

Masyarakat untuk memenangkan Awaluddin A. sebagai Kepala desa Buareng. 

Terpilihnya Awaluddin A. sebagai Kepala Desa Buareng periode 2017-2022 

merupakan perubahan besar, dari kelima (5) kepala dusun di Desa Buareng 

mengatakan kepala desa sekarang memiliki kepercayaan, memiliki potensi untuk 

terlibat dalam pembanguan desa. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang  

Perkembangan Demokrasi yang terjadi di Indonesia merupakan hal yang 

selalu menjadi perhatian dalam proses perpolitikan yang terjadi di Indonesia. Sistem 

Demokrasi yang sudah mewabah hampir di seluruh belahan muka bumi menunjukkan 

bahwa sistem Demokrasi menjadi harapan bagi sebagian besar masyarakat yang ada 

di muka bumi untuk memperoleh kehidupan politik yang baik.  

Demokrasi yang terjadi di hampir seluruh belahan bumi tersebut juga terjadi 

di negara Indonesia dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang represif dan otoriter, 

pasca rezim Orde Baru runtuh ini, perkembangan sistem Demokrasi di Indonesia 

menjadi suatu hal yang menandakan peningkatan akses masyarakat ke dalam dunia 

politik yang akan terus berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara1. 

Tahun 2014 adalah tahun politik sedang panas-panasnya bagi bangsa 

Indonesia, karena menjadi masa pemilihan anggota legislatif dan juga pemilihan 

                                                             
   

1Budiarjdo Miriam, Dasar-dasar llmu Politik (edisi revisi).(Jakarta, PT. Gramedia Pustaka 

Utama.2008), h. 106  

http://ensiklo.com/2014/10/jokowi-joko-widodo-sosok-presiden-ri-ke-7-yang-bekerja-dengan-cinta/


 

 
 

presiden. Akibatnya, atas inisiatif bupati pun kepala daerah, tak sedikit hajatan 

pemilihan kepala desa ditunda pada tahun berikutnya2.         

Pemilihan kepala desa bagi warga justru terlihat marak karena tak sedikit 

warga yang antusias hendak maju mencalonkan diri pun memilih calon yang diidam-

idamkannya.  Sehubungan dengan Pilkades alias Pemilihan Kepala Desa ini, ada satu 

peraturan yang telah diterbitkan pada akhir tahun 2014 yaitu yang berwujud Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014. Terdahulu telah 

dikeluarkan Permendagri Nomor 111 yang berisi tentang pedoman teknis peraturan di 

Desa, di mana ada hubungan Kepala Desa dan Wali Kota/Bupati ihwal evaluasi dan 

juga klarifikasi rancangan peraturan desa, maka terdapat pula kelanjutan yang 

merupakan Permendagri Nomor 112 dengan pokok bahasan tentang pemilihan kepala 

desa3. 

Pemilihan kepala desa atau seringkali disebut Pilkades adalah suatu 

pemilihan kepala desa untuk mencari pemimpin terbaik yang nantinya mempunyai 

kekuasaan dan wewenang untuk mengendalikan pembangunan desa selama beliau 

terpilih sebagai kepala desa yang mengedepankan asas langsung, umum, bebas, dan 

                                                             
                   2Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2014 kemendagri.go.id Diakses pada 2  

Februari 2015  
   3Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2014 kemendagri.go.id Diakses pada 2 

Februari 2015   

http://ensiklo.com/2014/10/jokowi-joko-widodo-sosok-presiden-ri-ke-7-yang-bekerja-dengan-cinta/
http://ensiklo.com/2014/10/sistem-informasi-desa/
http://ensiklo.com/2015/01/permendagri-nomor-111-tahun-2014-tentang-pedoman-teknis-peraturan-di-desa/
http://ensiklo.com/2015/01/permendagri-nomor-111-tahun-2014-tentang-pedoman-teknis-peraturan-di-desa/
http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/category/peraturan-menteri
http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/category/peraturan-menteri


 

 
 

rahasia oleh warga desa setempat.
 
Berbeda dengan lurah yang merupakan pegawai 

negeri sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa4. 

Pilkades dilakukan dengan cara mencoblos atau memilih calon kepala desa. 

Pilkades merupakan salah satu bentuk kegiatan politik yang menarik bagi masyarakat 

desa. Pilkades di Indonesia saat ini penuh dengan ironisme. Di satu sisi, rakyat yang 

sangat apatis dan tidak peduli sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkades 

cenderung turun. Apatisme masyarakat ini justru dimanfaatkan oleh orang-orang 

tertentu untuk meraih jabatan dan kekayaan dengan memanfaatkan kekuasaan politik.  

Mereka adalah para elite desa yang ingin melanggengkan kekayaan dan kekuasaan 

agar tetap jatuh kepada garis keluarga. Sehingga fakta menunjukkan keberadaan 

calon kepala desa masih di dominasi oleh segelintir orang yang berkuasa dari 

golongan elite desa5. 

Adapun yang mendorong elite politik atau kelompok-kelompok elite untuk 

memainkan peranan aktif dalam politik adalah karena menurut para teoritisi politik 

ada dorongan kemanusiaan yang tak dapat dihindarkan atau diabaikan untuk meraih 

kekuasaan. Politik, menurut mereka merupakan permainan kekuasaan dan karena 

para individu menerima keharusan untuk melakukan sosialisasi serta penanaman 

nilai-nilai guna menemukan ekspresi bagi pencapaian kekuasaan tersebut. Keinginan 

                                                             
   4Ananda Santoso, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: ALUMNI, 2000), h. 290.   

    5Ananda Santoso, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: ALUMNI, 2000), h. 290.   



 

 
 

berebut kuasa dan berusaha memperbesar kekuasaan itulah yang menyebabkan 

terjadinya pergumulan politik antar elite di dunia politik6. 

Seperti yang ditulis oleh Jaap Timmer dalam Politik lokal di Indonesia 

mengenai pemusatan atau pergerakan massa yang dilakukan oleh pemusatan kekuatan 

oleh elit-elit politik yang mempunyai kepentingan terhadap daerah tersebut. Dalam 

kasus ini elit mencoba untuk memberikan strategi yang sangat menguntungkan dari 

otonomi daerah dan menjaga kepercayaan masyarakat yang sudah terlanjur tidak 

percaya pada negara, bagi mereka yang terbukti gagal dalam banyak hal7. 

Berbeda dengan halnya elite bukan dari bagian politik atau elite yang tidak 

memerintah yaitu orang-orang yang aktivitasnya berada diluar urusan pemerintahan 

namun mempunyai pengaruh kuat dalam pengambilan kebijaksaan. Elite ini biasanya 

yang berada diluar pemerintahan tapi mempunyai pengaruh terhadap perkembangan 

masyarakat, contohnya elite agama, elite adat dan elite intelektual8. Untuk 

mengetahui elite yang berada pada Demokrasi ada dalam Islam yaitu konsep syura 

(konsultasi) atau musyawarah. Allah berfirman dalam QS Al’ Imran 3/159 yang 

berbunyi.                                 

نَ  فبَِمَا ْ  لََ ٱلۡقلَۡبِ لِنتَ لهَمُۡۖۡ وَلوَۡ كُنتَ فظَ ًّا غَلِيظَ  ٱلَلِّ رَحۡمَةٖ مِّ و عَنۡهمُۡ    ٱعۡ مِنۡ حَوۡلكَِۖۡ فَ  نفََُّو

   ليِنَ ٱلۡمُتوََكِّ   يحُِبو  ٱلَلَّ إنَِ  ٱلَلِّه فإَذَِْ عَزَمۡتَ فتَوََكَلۡ عَلىَ  ٱلۡۡمَۡرِۖۡ لهَمُۡ وَشَاوِرۡهمُۡ فيِ  ٱسۡتغََۡرِۡ وَ 
                                                             
                    6Suzanne Keller, Penguasa dan Kelompok Elit; Peranan Elit Penentu Dalam Masyarakat Modern, 

cet. II, (PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 1995) h. 180     
                    7Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken. Politik Lokal di Indonesia.( Jakarta: Yayasan 

Pustaka Obor   Indonesia 2014.). h. 595.   

               8Henk Schulte nordholt dan Gerry van klinken. Politik Lokal di Indonesia.( Jakarta: Yayasan Pustaka 

Obor   Indonesia   2014.). h. 595  



 

 
 

            Terjemahnya:  

Maka disebabkan rahmat Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap 

mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, 

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 

dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang bertawakkal kepada-Nya9. 

Setelah memberi kaum mukmin tuntutan secara umum, Allah lalu memberi 

tuntutan secara khusus dengan menyebutkan karunia-Nya kepada Nabi Muhammad. 

Maka berkat rahmat yang besar dari Allah, engkau berlaku lemah lembut terhadap 

mereka yang melakukan pelanggaran dalam perang Uhud. Sekiranya engkau bersikap 

keras, buruk perangai, dan berhati kasar, tidak toleran dan tidak peka terhadap kondisi 

dan situasi orang lain, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu 

maafkanlah, hapuslah kesalahan-kesalahan mereka dan mohonkanlah ampunan 

kepada Allah untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu, 

yakni urusan peperangan dan hal-hal duniawi lainnya, seperti urusan politik, 

ekonomi, dan kemasyarakatan. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad 

untuk melaksanakan hasil musyawarah, maka bertawakallah kepada Allah, dan 

akuilah kelemahan dirimu di hadapan Allah setelah melakukan usaha secara 

maksimal. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal10. 

                                                             
               9Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Madinah: Mujamma’ 

Khadim al-Haramain asy-Syarifain al_malik li thiba’ al-Mushaf asy-syarif, 1412 H), h. 104. 

10Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Tafsir Singkat Jilid 1 cetakan kedua (Jakarta 2016) h. 194 



 

 
 

Adapun hadist Rasulullah dari Abu ja’la (ma’qil) Bin Jasar berkata, 

Rasulullah berdiri di tengah kami dalam salah satu khutbah yang diantaranya beliau 

bersabda: 

تهُُ  تُ  لوَ   وَسَلمََ  عَليَ هِ  اَللُّ  صَلىَ اَللِّ  رَسُولِ  مِن   سَمِع   يإِنفِّ  حَدَث تكَُ  مَا حَياَةًّ  ليِ أنََ  عَلمِ 

تُ  عِيهِ  عَب د   مِن   مَا يقَوُلُ  وَسَلمََ  عَليَ هِ  اَللُّ  صَلىَ اَللِّ  رَسُولَ  سَمِع  ترَ  مَ  يمَُوتُ  ةًّ رَعِيَ  اَللُّ  يسَ   يوَ 

 ة  ْل جَن عَليَ هِ  اَللُّ  حَرَمَ  إِلَّ  لرَِعِيتَِهِ  غَاش   وَهوَُ  تُ يمَُو

Artinya: 

Abu Ja’la (ma’qil) Bin Jasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata: 

saya telah mendengar rasulullah saw bersabda: tiada seorang yang 

diamanati oleh Allah memimpin rakyat  kemudian ketika ia mati ia masih 

menipu rakyatnya, melainkan pasti allah mengharamkan baginya surga. 

(Buchary, Muslim)11.     

Adapun maksud dari hadist diatas menjelaskan Kejujuran adalah modal 

yang paling mendasar dalam sebuah kepemimpinan. Tanpa kejujuran, kepemimpinan 

ibarat bangunan tanpa fondasi, dari luar nampak megah namun di dalamnya rapuh 

dan tak bisa bertahan lama. Begitu pula dengan kepemimpinan, bila tidak didasarkan 

atas kejujuran orang-orang yang terlibat di dalamnya, maka jangan harap 

kepemimpinan itu akan berjalan dengan baik. Namun kejujuran di sini tidak bisa 

hanya mengandalkan pada satu orang saja, kepada pemimpin saja misalkan. Akan 

tetapi semua komponen yang terlibat didalamnya, baik itu pemimpinnya, 

                                                             
                 11Al-Bayan, Shahih Bukhari Muslim ( Bandung, Jabal 2008) h. 341 



 

 
 

pembantunya, staf-stafnya, hingga struktur yang paling bawah dalam kepemimpnan 

ini, semisal tukang sapunya, harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran12. 

Penjelasan dari Al-quran dan hadist mengatakan elite harus memiliki 

perasaan yang lemah lembut terhadap masyarakat dan bermusyawarah dengan bijak, 

serta tidak memandang derajat sesama manusia. Berbeda dengan elite yang berada di 

Desa Buareng yang memiliki kekuasaan dan mempengaruhi masyarakat. 

Di Indonesia, perkembangan gerakan keagamaan, baik level nasional 

maupun lokal, menampilkan fenomena menarik. Perkembangan yang terjadi dalam 

segi-segi tertentu dapat dikatakan baru. Akibatnya, pendekatan paradigma dan cara 

pandang terhadap agama di Indonesia yang selama ini mapan dan berlaku di kalangan 

para ahli dan pengamat dalam banyak segi, harus ditinjau kembali13. 

Elite politik adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh pada berbagai 

tingkat kekuasaan. Orang ini memiliki kemampuan dalam mengendalikan masyarakat 

sesuai kemampuan pengaruh yang dimiliki, sehingga masyarakat secara spontan 

mentaati para elite politik. Oleh karena itu orang yang berpengaruh dalam masyarakat 

dapat dikategorikan sebagai elite politik14.  

                                                             
 12https://zunlynadia.wordpress.com/2010/12/28/hadis-hadis-tentang-pemimpin/ (diakses 7 April 2018)  

                 13Muhammad Saleh Tajuddin., Pemikiran dan Gerakan Politik Organisasi Wahdah Islamiyah (WI) di 

Sulawesi Selatan h. 216. 

                 14Henk Schulte Nordholt dan Gerry van klinken. Politik Lokal di Indonesia.( Jakarta: Yayasan Pustaka 

Obor   Indonesia 2014.) . h. 595.  

https://zunlynadia.wordpress.com/2010/12/28/hadis-hadis-tentang-pemimpin/


 

 
 

Sedangkan menurut pandangan C.W.Mills, elite yang dimaksud adalah 

kelompok kecil yang secara rutin berinteraksi, memiliki tujuan dan kepentingan yang 

sama. Mills memperjelas penggambaran kekuasaan elite dalam bentuk piramida 

kekuasaan. Bagian paling puncak piramida diduduki elite berkuasa, yakni pemimpin 

yang menguasai tiga sektor penting. Lapisan kedua adalah pemimpin opini lokal, 

bagian ini melakukan tawar-menawar bagi elite-elite yang berkuasa. Kemudian 

lapisan ketiga adalah masa yang tidak memiliki kekuasaan dan orang-orang yang 

tidak terorganisasi yang dikontrol oleh kekuasaan yang diatas15. 

Berdasarkan penjelasan dua kelompok elite dan bukan dari elite penulis 

mencoba merefleksikan fenomena yang terjadi di desa Buareng Kecamatan Kajuara 

Kabupaten Bone yang diwaktu itu telah terjadi pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 

tahun 2016. Terdapat lima Dusun yaitu BontoBulaeng, Salokkae, Soloreng, Benteng, 

dan Lappamancelling. 

Pemilihan kepala desa diwaktu itu terdapat banyak permasalahan yang 

timbul, terutama masalah calon kepala desa yang akan dipilih. Dalam pemilihan 

tersebut banyak suap yang dilakukan agar bisa menjadi kepala desa. Sebelum tiba 

waktu pemilihan calon kepala desa mulai mendekati warga dengan berbagai cara 

seperti menggunakan peran dari kepala dusun. Berbagai dusun yang ada di Desa 

Buareng, Kepala Dusun BontoBulaeng yang memiliki peranan yang besar, seperti 

jika pada warga perempuan memberi jilbab dan jika warga yang laki-laki dengan 

                                                             
                 15Poloma, Margaret M, Sosiologi Kontemporer, (Jakarta: Penerbit Rajawali Press, 2000) h. 142  



 

 
 

mengundang untuk makan bersama dirumahnya. Banyak yang dilakukan oleh para 

calon kepala desa untuk memikat hati mereka dan juga berbagai janji yang akan 

dilakukan oleh calon kepala desa jika mereka menang. Setelah mereka sudah 

berusaha mendekati warga kemudian para calon kepala desa memerintahkan beberapa 

warga untuk meyakinkan warga yang lainnya supaya memilihnya. Semua cara-cara 

untuk memikat warga tersebut dilakukan oleh Tim Sukses dari calon kepala desa 

yang di perintahkan langsung oleh kepala dusun.  

Desa Buareng masih terdapat beberapa non-elite yang dapat mempengaruhi 

masyarakat dan pemerintahan desa. Kepala dusun merupakan aktor non-elite yang 

sangat berpengaruh terhadap kemenangan Awaluddin A.  Kemenangan Awaluddin A. 

tersebut tidak lepas dari peran Kepala Dusun saat pencoblosan. Kepala Dusun begitu 

antusias selama pencoblosan berlangsung, seperti melihat orang-orang datang untuk 

memilih dan menginstruksikan tim sukses dari kalangan remaja. Kepala Dusun juga 

memberikan peran terhadap masyarakat setempat dengan demikian, masyarakat 

secara tidak sengaja terpengaruh oleh aktor elite. Itulah perbedaan antara Desa 

Buareng dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone. 

Kehadiran beberapa aktor elite menjadikan para calon kepala desa bersaing 

dalam mencari suara terbanyak di setiap dusun, permasalahan muncul dengan 

kehadiran aktor elite dikarenakan menjadikan masyarakat dalam menentukan pilihan 

kepala desa tidak sesuai dengan hati nurani, melainkan kehendak dari beberapa aktor 

elite tersebut. Dengan terpilihnya kepala desa dapat menjadikan beberapa aktor elite 



 

 
 

tersebut dalam terlibat pada pemerintahan desa. Pemerintahan desa Buareng yang 

terjadi sebelum dan setelah pilkades 2016 merupakan perubahan dalam sistem 

pemerintahan, dengan ini masyarakat desa Buareng begitu antusias dalam ikut terlibat 

dalam pilkades tersebut agar menjadikan desa Buareng maju. 

Berdasarkan latarbelakang diatas, terdapat masalah yang terjadi terkhusus dari 

seorang kepala dusun di saat Pilkades, dengan melibatkan akror elite maupun non-

elite dalam mencari suara pada pilkades 2016 desa Buareng. Dengan demikian, 

peneliti tertarik untuk mengkaji, mempelajari dan mengamati fenomena tersebut 

dalam sebuah penelitian dengan judul “Peran Kepala Dusun Terhadap 

Keterpilihan Awaluddin A. Pada Pilkades 2016 (Studi Kasus Desa Buareng 

Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone)”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan 

suatu masalah; 

1. Bagaimana peran kepala dusun terhadap keterpilihan Awaluddin A. pada 

Pilkades 2016.di Desa Buareng? 

2. Bagaimana respon masyarakat terhadap keterpilihan Awaluddin A. Pada 

Pilkades 2016.di Desa Buareng? 

C. Fokus Penelitian dan deskripsi penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini, hanya akan berfokus pada peran kepala dusun terhadap 

terpilihnya Awaluddin A, dan mengetahui respon masyarakat terhadap 

terpilihnya Awaluddin A. pada Pilkades tahun 2016 Desa Buareng. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian diatas, dapat dideskripsikan substansi 

permasalahan dan subtansi pendekatan pada penelitian ini, bahwa adanya 

peran dari beberapa kepala dusun dalam membentuk tim sukses ataupun 

mengajak masyarakat dalam memilih sehingga berpengaruh terhadap 

keterpilihan Awaluddin A. sebagai kepala desa, serta  respon dari kalangan 

masyarakat dalam melihat kepribadian dan tanggungjawab Awaluddin A. 

sebagai kepala desa dalam pemerintahannya. 

 

 



 

 
 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui peran Kepala Dusun Terhadap Keterpilihan Awaluddin 

A. Pada Pilkades 2016.di Desa Buareng. 

b. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap Keterpilihan Awaluddin A. 

Pada Pilkades 2016.di Desa Buareng. 

2. Kegunaan penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis. 

a. Kegunaan Teoritis 

       Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran dan memperkaya kajian terhadap peran Kepala Dusun 

dalam pemilihan. Penelitian ini juga diharapkan mendapatkan hasil yang 

berguna bagi peneliti, mahasiswa, dosen, maupun berbagai kalangan dan 

menjadi sebuah informasi yang mempermudah untuk mendapatkan 

pengetahuan tentang peran Kepala Dusun dalam pemilihan. 

b. Kegunaan Praktis 

         Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi; 



 

 
 

1) Penulis, menambah pengetahuan dan wawasan peneliti sebagai hasil 

apa yang telah didapatkan dan juga hasil penelitian ini bisa menjadi 

referensi bagi peneliti selanjutnya. 

2) Masyarakat, Sebagai masukan/kritik/saran dan membuka wawasan 

terhadap masyarakat Desa Buareng. 

3) Pemerintah, menjadikan bahan tinjauan dan kajian dan 

merumuskan konsep peran Kepala Dusun dalam Pemilihan. 

E.  Tinjauan Pustaka 

Pada pembahasan ini, peneliti menemukan penelitian yang pernah mengkaji 

masalah kepala desa maupun kepala dusun atau pengaruh dan peran elite ataupun 

non-elite, diantaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Akbar Mofizar, Peranan Kepala 

Desa Dalam Pembangunan Desa ( Desa Sepempang Kecamatan Bunguran 

Timur Kabupaten Natuna Tahun 2013-2014). Kesimpulan penelitian, untuk 

mengetahui peranan kepala desa di Desa Sepempang dengan menggunakan 

indikator peranan kepala desa seperti mengetahui peranan kepala desa dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengembangan dan mengetahui 

hambatan-hambatan dalam indikator peranan kepala desa. Peran kepala desa 

dalam memberikan perintah kepada bawahan dan masyarakat terkait dengan 

kemajuan di desa baik itu pelayanan administrasi. Pelaksanaan program 

pembangunan desa tertib administrasi memang benar dapat meningkatkan 

mutu perencanaan dalam melaksanakan pembangunan di desa, karena 



 

 
 

pembangunan desa merupakan bagian integral (tidak dapat dipisahkan) dari 

pembangunan desa dan tentunya kegiatan tersebut tidak terlepas dari proses 

administrasi secara tertib melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan 

daerah bahkan kaoordinasi dilakukan sampai dengan tingkat desa agar 

pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat secara merata16.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis, 

khususnya terkait dengan peranan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Dalam 

penelitian ini menjelaskan bahwa Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan 

Desa (Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna 

Tahun 2013-2014) sebagai mana dari hasil wawaancara dalam penelitian ini, 

peranan kepala desa sudah berjalan dengan baik, sedangkan penelitian penulis 

membahas peranan kepala dusun terhadap masyarakat. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Retno Kusumawati, Pengaruh 

Kepemimpinan Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan Bank Muamalat 

Indonesia (BMI). Kesimpulan penelitian, dilihat Perilaku setiap partai politik 

menentukan pola hubungan dengan pemilih yang ditentukan oleh batas-batas 

lingkungan tertentu (wilayah, ideologi dan informasi). Masyarakat di 

Kabupaten Bekasi dalam batas-batas lingkungan tertentu memberikan 

apresiasi yang besar terhadap apa yang ditampilkan dan dilakukan oleh PDI 

                                                             
             16Muhammad Akbar Mofizar, Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa ( Desa Sepempang 

Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Tahun 2013-2014). Jurudsan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Martim Raja Ali Haji Tanjungpinang Tahun 2014. 

  



 

 
 

Perjuangan, baik secara personal melalui aktivitas para kader atau 

fungsionaris partai maupun oleh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh PDI 

Perjuangan. Perilaku setiap partai politik menentukan pola hubungan dengan 

pemilih yang ditentukan oleh batas-batas lingkungan tertentu  (wilayah, 

ideologi dan informasi). Begitu halnya dengan perilaku PDI Perjuangan dalam 

rangka pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bekasi.. Hubungan pemimpin 

dengan anggota berkaitan dengan derajat kualitas emosi dari hubungan 

tersebut, yang mencakup tingkat keakraban dan penerimaan anggota terhadap 

pemimpinnya. Semakin yakin dan percaya anggota kepada pemimpinnya, 

semakin efektif kelompok dalam mencapai tujuannya. Dalam hubungan 

pemimpin dengan anggotanya perlu diperhatikan antisipasi kepuasan anggota 

dan harus dipadukan dengan tujuan kelompok, motivasi anggota 

dipertahankan tinggi, kematangan anggota dalam pengambilan keputusan dan 

adanya tekat yang kuat dalam mencapai tujuan.17.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis, 

khususnya terkait dengan hubungan kepemimpinan kinerja anggota, dimana 

dalam penelitian ini terdapat hubungan yang begitu akrab terhadap anggota. 

Sedangkan penelitian penulis membahas tentang hubungan yang dilakukan 

oleh aktor elite terhadap masyarakat yang memiliki tujuan tertentu. 

                                                             
              17Ajeng Retno Kusumawati, Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan Bank 

Muamalat Indonesia (BMI). Jakarta. Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

Univertisas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (2015). 



 

 
 

 

3.  Penelitian yang dilakukan oleh Sigit Suwardianto, Peranan Kepala Desa 

Dalam pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidoagung Kecamatan Godean 

Kabupaten Sleman. Skripsi ini mengkaji peranan kepala desa dalam 

pembinaan masyarakat dan peranan kepala desa dalam koordinasi 

pembangunan secara partisipasif yang meliputi bidang ekonomi, kesehatan, 

sosial, dan politik. Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Peranan 

Kepala Desa Dalam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidoagung 

Kecamatan Godean Kabupaten Sleman peneliti mengambil kesimpulan. 

a.   Peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sidoagung 

ada 2 yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik.  

Peranan kepala desa Sidoagung dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut: 

1)   Peranan kepala desa dalam pembinaan masyarakat 

2) Peranan kepala desa dalam mengkoordinasi pembangunan secara 

partisipasif 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam 

pemberdayaaan masyarakat di desa Sidoagung ada 2 yaitu faktor pendukung 

dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi keturunan, kewibawaan, 



 

 
 

dan kekuasaan. Faktor penghambat meliputi kondisi penduduk, partisipasi 

penduduk, dan peralatan atau fasilitas18.  

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terkhusus 

pada peranan kepala desa, bahwa penelitian ini membahas peranan kepala 

desa terhadap pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan dalam 

penelitian penulis mebahas peranan dari kepala dusun untuk mengajak 

masyarakat dalam pemilihan. 

4.  Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Yunus, Pengaruh Elite Politik Terhadap 

Elektabilitas Calon Anggota Lesgislatif partai Demokrat Dapil 2 Pada 

Pemilu 2014 Di Kota Makassar. Skripsi ini mengkaji tentang pengaruh elit 

politik terhadap elektabilitas calon anggota legislatif partai Demokrat dapil 2 

pada pemilu 2014 di Kota Makassar. Elit politik tidak hanya mereka yang 

memiliki jabatan di pemerintahan, tetapi mereka yang memiliki pengaruh 

besar dalam mempengaruhi kebijakan masyarakat baik itu tokoh politik, tokoh 

masyarakat, maupun tokoh agama. Hal ini yang coba dimanfaatkan oleh calon 

anggota legislatif dalam mempengaruhi pilihan masyarakat dalam 

menentukan pilihannya pada pemilu legislatif. Hal ini dilihat dari besarnya 

peran tokoh ataupun elit yang mampu mempengaruhi pilihan masyarakat 

                                                             
              18Sigit Suwardianto, Peranan Kepala Desa Dalam pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidoagung 

Kecamatan Godean Kabupaten Sleman.Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Yogyakarta Tahun 2015. 

 



 

 
 

dalam menentukan pilihanya ini tidak terlepas dari sikap emosional 

masyarakat terhadap tokoh-tokoh politik baik mereka yang menjabat di 

pemerintahan maupun mereka yang tidak menduduki jabatan di 

pemerintahan19.  

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan 

penulis, khususnya terkait dengan pengaruh besar terhadap tokoh-tokoh 

politik yang non elite seperti tokoh masyarakat. Hal ini dilihat dari besarnya 

peran tokoh ataupun elit yang mampu mempengaruhi pilihan masyarakat 

dalam menentukan pilihanya ini tidak terlepas dari sikap emosional 

masyarakat terhadap tokoh-tokoh politik baik mereka yang menjabat di 

pemerintahan maupun mereka yang tidak menduduki jabatan di pemerintahan. 

Sedangkan perbedaan dari penelitian penulis bahwa penelitian ini memiliki 

aktor elite yang bertujuan mempengaruhi  kebijakan masyarakat. Sedangkan 

penelitian penulis melihat aktor elite dalam mepengaruhi masyarkat dan 

pemerintahan desa. 

5.  Peneliti yang  dilakukan oleh Dian Trisnawati, Pemekaran Daerah Di 

Kabupaten Bintan (Studi Kasus Pemekaran Kabupaten Bintan Timur). Skripsi 

ini membahas pemekaran wilayah, ide dan gerakan pemekaran tersebut 

muncul dari sekelompok elite politik yang memiliki tendensi poltik yang 

melatarbelakangi munculnya ide dan gerakan pemekaran daerah. Seperti para 

                                                             
              19Muh. Yunus, Pengaruh Elite Politik Terhadap Elektabilitas Calon Anggota Lesgislatif partai Demokrat 

Dapil 2 Pada Pemilu 2014 Di Kota Makassar. Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik 

Universitas Islam Negri Alauddin Makassar Tahun 2015. 



 

 
 

mantan kepala daerah yang kalah dalam pemilukada sebelumnya, atau 

sekelompok orang yang hanya menginginkan potensi sumber daya yang ada 

di daerah tersebut. Dalam penelitian ini dapat digambarkan bahwa proses 

pemekaran daerah Bintan memunculkan polemik serta pro dan kontra, baik 

ditingkatan masyarakat ataupun ditingkatan para elite lokal. Karena dalam 

proses pemekaran hanya sedikit wacana tersebut berasal dari tataran 

masyarakat bawah, kecendrungan wacana tersebut muncul dari beberapa elite 

dengan alasan untuk mensejahterakan rakyat. Berangkat dari permasalahan 

yang diangkat oleh penulis, ada beberapa kesimpulan yang ditemukan oleh 

penulis, permasalahan pemekaran wilayah sudah ada sejak masa orde baru, 

namun dalam perjalanannya baru di era reformasi menggunakan konsep-

konsep yang baru, pada masa Orde Baru eksploitasi sumber daya daerah 

banyak digunakan untuk pembangunan yang terpusat, di era saat ini melalui 

undang-undang yang telah ada daerah dituntut untuk lebih maju dan mampu 

bersaing dengan daerah lainnya sehingga diharapkan terjadi pemerataan 

kesejahteraan didaerahnya. Dorongan untuk memisahkan Kabupaten Bintan 

Timur dari Kabupaten Bintan Utara tidak hanya dijadikan sebagai komoditas 

politik semata dari segelintir orang-orang yang punya kepentingan. Jika 

memang keinginan itu serius dan murni dari warga Bintan, akan lebih terbuka 

peluang jika ditempuh melalui jalur-jalur resmi secara konstitusional tanpa 

perlu memanfaatkan momentum jelang pesta demokrasi. Pengamatan dan 



 

 
 

pandangan penulis dari beberapa elite yang mencari popularitas dalam hal 

pembentukan daerah otonom baru Bintan Timur, pro kontra dalam 

berdemokrasi sangat di wajarkan, namun dengan adanya proses pemekaran 

Bintan Timur, masih banyak dijadikan sebagai ajang untuk mencari 

popularitas semata, hal ini dapat dilihat dari tokoh-tokoh pembentukan, 

hampir dari segian banyak adalah wajah-wajah lama yang tidak lagi menjadi 

legislatif.20.    

Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penilitian penulis, bahwa 

terdapat beberapa elite yang pro kontra terhadap pemekaran bukan yang 

terjadi antara aktor elite dengan masyarakat, sedangkan penilitian penulis 

membahas antara aktor elite dengan masyarakat. 

Dari beberapa penelitian di atas, belum ada yang menyinggung tentang peran 

Kepala Dusun khususnya pada Pilkades. Selain itu, isu peran Kepala Dusun yang 

peneliti ingin bahas menyangkut kekuasaan terhadap masyarakat. Penulis tertarik 

mengambil judul tersebut karena di lapangan secara fakta bertolakbelakang dengan 

yang seharusnya terdapat banyak yang berbeda. Secara spesifik, Skripsi yang 

membahas tentang peran Kepala Dusun belum banyak diangkat, sehingga tema 

tersebut sangat menarik untuk diteliti. 

 

                                                             
          20Dian Trisnawati, Pemekaran Daerah Di Kabupaten Bintan (Studi Kasus Pemekaran Kabupaten 

Bintan Timur).  Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Umrah, Tanjungpinang Tahun 

2014. 



 

 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Teori 

1. Demokrasi 

Menurut Paul Broker, defenisi tentang Demokrasi memiliki banyak 

terminologi, antara antara lain menyangkut aturan manusia, aturan majelis, aturan 

partai, aturan umum, kediktatoran kaum proletar, partisipasi politik maksimal, 

kompetisi para elite dalam meraih suara, multipartai, pluralisme sosial dan politik, 

persamaan hak, kebebasan berpolitik dan sipil, sebuah masyarakat yang bebas, 

ekonomi pasar bebas, dan lain-lain21. 

Demokrasi sudah menjadi paradigma dalam bahasa komunikasi dunia 

mengenai sistem pemerintahan dan sistem politik yang dianggap ideal.22 Oleh 

sebab itu, menurut Ni’matul Huda, tidak dapat dibantah bahwa demokrasi 

merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan 

ketatanegaraan23. Di zaman modern sekarang ini, hampir semua negara mengklaim 

menjadi penganut paham demokrasi. Seperti dapat diketahui dari penelitian Amos 

J. Peaslee, pada tahun 1950, dari 83 Undang-Undang Dasar negara-negara yang 

                                                             
              21Artikel ini diangkat dari pemikiran Paul Broker, Non-Democratic Regimes, Theory: Government & 

Politics, (Hampshire: Macmillon Press Ltd, 2000) h. 1 

             22Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme,( Konstitusi Press, Jakarta, 2005),h. 141  

             23Ni‟matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010) h. 259  



 

 
 

diperbandingkannya, terdapat 74 negara yang konstitusinya secara resmi menganut 

prinsip kedaulatan rakyat (90%). 

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasan 

dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling 

berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi 

demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip 

persamaan dan kesederajatan manusia, pada sisi yang lain negara hukum 

memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah 

manusia, tetapi hukum. Konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-

prinsip kedaulatan rakyat (democratie) sedangkan di dalam konsepsi negara 

hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (nomocratie), yang masing-

masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai 2 

(dua) sisi dari 1 (satu) mata uang24.  

Perkembangan Demokrasi lokal termasuk Demokrasi pedesaan mendapat 

momentum dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Dareah No. 

22/1999 di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan Ryaas rasyid, salah satu aktor 

penting dibalik berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, bahwa dengan 

mendelegasikan proses pembuatan keputusan ke “bawah”, maka UUNo. 22/1999 

telah menjadikan perkembangan politik daerah menjadi arena persaingan yang 

                                                             
              24Amos J. Peaslee, Constitutions of Nation, (Vol.I, Concord, The Rumford Press, New Heaven, 1950), h. 

8, dalam Jimly Asshiddiqie, Konstitusi...Opcit..h. 140  



 

 
 

semakin menarik karena masyarakat memiliki Otonomi luas untuk mengambil 

keputusan bagi dirinya sendiri25.  

2. Elite 

Elit merupakan orang-orang yang menduduki posisi memerintah yang 

memiliki kekuasaan, mereka mencapai kedudukan dominasi dalam masyarakat 

yang dapat penilaian tinggi dari masyarakat26. 

     Kelompok elite dapat diklasifkasikan ke dalam dua kategori: 

a. The governing elites, yaitu orang- orang yang secara langsung maupun 

tidak langsung menjadi bagian dan mempunyai peranan penting dalam 

pemerintahan, mereka ini adalah orang- orang karena kedudukannya 

memilik kekuasaan dan wewenang untuk mengambil tindakan- tindakan 

strategis, dipatuhi, dan dihormati oleh masyarakat. 

b. The nongoverning elites, yaitu orang- orang yang aktifitasnya  berada  di  

luar  urusan pemerintahan namun mempunyai pengaruh kuat dalam 

formulaisasi kebijaksanaan. 

Elit pertama kali digunakan untuk menyatakan “bagian yang menjadi 

pilihan atau bunga” dari barang-barang yang ditawarkan untuk dijual sebagai tanda 

obyek-obyek yang dijual tersebut mempunyai nilai pilihan.  

                                                             
               25Bob Sugeng Hadiwinata dan Christoph Schuck, Demokrasi di Indonesia Teori dan Praktik 

(Yogyakarta, Graha Ilmu 2010) h. 175 
               26Suzanne Keller, 1995, dalam bukunya Penguasa dan Kelompok Elit; Peranan Elit Penentu Dalam 

Masyarakat Modern, cet. II, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 3 



 

 
 

Kata Elit sendiri berasal dari kata latin eligere yang berarti ”memilih” 

yang kemudian digunakan dalam arti yang paling umum yaitu sekelompok orang 

yang memegang posisi terkemuka dalam suatu masyarakat. 

Elit menurut Keller pada mulanya dipakai untuk membedakan minoritas-

minoritas personal yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara 

yang bernilai sosial yang pada gilirannya bertanggung jawab terhadap realisasi 

tujuan-tujuan sosial yang utama dan untuk kelanjutan tata sosial dengan mencakup 

penyertaan pada suatu proses sosial yang berlangsung dan sementara yang artinya 

tidak sama dengan mempertahankan hidup sehingga terdapat kemungkinan untuk 

tergantikan27. 

Sedangkan menurut Aristoteles, elit adalah sejumlah kecil individu yang 

memikul semua atau hampir semua tanggung jawab kemasyarakatan. Definisi ini 

merupakan penegasan lebih lanjut dari pernyataan plato tentang dalil inti teori 

demokrasi elitis klasik, bahwa pada setiap masyarakat terdapat minoritas yang 

membuat keputusan-keputusan besar28. 

Menurut pareto, setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil 

orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan 

politik. Kelompok kecil itu disebeut dengan elite yang mampu menjangkau pusat 

                                                             
              27Suzanne Keller, dalam bukunya Penguasa dan Kelompok Elit; Peranan Elit Penentu Dalam 

Masyarakat Modern, cet. II, (PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta 1995), hal. 3-4  

             28Muslan Mufti. Teori-Teori politik. (Bandung:Pustaka Setia. 2014), h.  69  



 

 
 

pusat kekuasaan. Elite adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki 

jabatan yang tinggi dalam lapisan masyarakat. Mereka terdiri atas pengacara, 

bajingan, atau para gundik.  

Pareto mempertegas bahwa pada umumnya elite yang berasal dari kelas 

yang sama, yaitu orang-orang kaya dan pandai yang mempunyai kelebihan dalam 

matematika, music, karakter moral, dan sebagainya. Pareto membagi masyarakat 

dalam dua kelas,. Pertama, lapisan atas, yaitu elite yang memerintah (governing 

elite) dan elite yang tidak memerintah (non-governing elite). Kedua, lapisan lebih 

rendah (non elite)29. 

Sudah menjadi hukumnya bahwa elit politik memiliki kekuasaan atau 

pengaruh terhadap kehidupan politik sehingga ketika berbicara elit politik maka 

pembahasan juga tidak akan lepas dari kekuasaan dan pengaruh. Konsep yang 

dikemukakan oleh Laswell dan Kaplan merupakan konsep yang paling sering 

digunakan sebagai pijakan dalam membedakan kekuasaan dan pengaruh30. 

3. Kekuasaan  

Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau 

kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan 

yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang 

                                                             
               29Pareto sebagaimana dikutip oleh S.P. Varma. Teori Politik Modern,  (Jakarta; Rajawali Pers, 1987) h. 

202 

              30Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, 1950, Power and Society, New Haven: Yale University 

Press, h. 74 



 

 
 

diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah 

laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku ” Miriam 

Budiardjo atau “ Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain 

untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang  mempengaruhi” 

Ramlan Surbakti31.  

Politik tentu tidak terlepas dari pembahasan tentang kekuasaan sebab 

pondasi awal dalam menjalankan politik adalah kekuasaan. Adanya kekuasaan 

merupakan suatu pengaruh yang nyata atau potensial. Kekuasaan memiliki akar 

genealoginya yang dapat dilihat mulai dari pemkir di masa lampau sampai di era 

mutakhir, mulai dari pemikir yunani kuno, para penyusun epos Mahabharata, 

Bharata Yudha dan Ramayana di India, sampai Ibn Khaldun. Di era modern, 

muncul para pemikir barat, seperti Hobbes (1588-1672), locke (1632-1704), 

Machiavelli (1469-1527). Ketiga pemikir terakhir memposisikan manusia sebagai 

rational aktor, maka konsepsi kekuasaan rasionallah yang mengemuka32. 

Pertama,  dalam arena negara kekuasaan sering kali berbentuk 

kewenangan  (authority)  karena adanya distribusi kekuasaan dari negara. Weber 

mengklasifikasikan kewenangan menjadi wewenang tradisional, kharisma, dan 

wewenang rasional-legal. Kewenangan tradisional didasarkan pada kepercayaan 

                                                             
              31Eman Hermawan. Politik Membela yang Benar : teori,kritik, dan nalar, (Yogyakarta, Klik dan DKN 

Garda Bangsa, 2001), h 5 

               32M. Alfan Alfian, Menjadi pemimpin politik : perbincangan kepemimpinan dan kekuasaan, (Jakarta. 

Gramedia pustaka utama, 2009), h 223  



 

 
 

yang dipegang oleh masyarakat bahwa tradisi lama serta kedudukan kekuasaan 

yang dilandasi oleh tradisi itu adalah wajar untuk dihormati dan dipatuhi.    

Kedua, legitimasi yang lebih menekankan pada pengakuan dan 

penerimaan masyarakat terhadap suatu bentuk kekuasaan. Perbedaannya dengan 

kewenangan terletak pada keabsahan. Kewenangan memerlukan keabsahan untuk 

menjadi kekuasaan tetapi legitimasi tidak. Ramlan Subakti, Laswell dan Kaplan 

menyebutkan kewenangan adalah kekuasaan yang memiliki keabsahan, padahal 

dalam kenyataannya kekuasaan tidak selamanya mempunyai keabsahan. 

Sedangkan legitimasi lebih pada pengakuan masyarakat terhadap kekuasaan 

termasuk di dalamnya adalah kewenangan. Artinya bahwa legitimasi hanya dapat 

diperoleh jika ada pengakuan dan penerimaan dari masyarakat terhadap kekuasaan 

yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang33. 

Otoritas kekuasaan yang semakin diperbesar oleh individu akan 

menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat. Ketakutan tersebut akan 

menimbulkan ketidakpercayaan yang berakibat pada kemunculan mutual violence 

antara satu kelompok masyarakat untuk mengalahkan kelompok lain. Apabila 

situasi ini berlangsung terus, maka manusia akan mengalami situasi hidup dalam 

tendensi deskruktif. Di sisi lain setiap manusia memiliki kebebasan untuk 

menentukan tujuan hidupnya. Namun, hak tersebut hanya akan terbentuk ketika 

ada batasan dan hambatan tertentu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. 

                                                             
            33Lester G. Seligman, Elit Dan Modernisasi, Liberty,( dalam Aidit Alwi dan Zainal AKSP, Yogyakarta, 

1989) h. 3 



 

 
 

Individu dipaksa untuk patuh dan taat pada hukum tertentu yang disebut civic 

virtue34. 

4. Peran 

Menurut Horton dan Hunt peran adalah perilaku yang diharapkan dari 

seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan 

terkait pada satu status ini oleh Merton dinamakan perangkat peran. Dalam 

kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur 

sosial, ditentukan oleh hakekat dari peran-peran ini, hubungan antara peran-

peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang 

yang memainkannya35.  

Peranan yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan 

posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat (yaitu sosial-position) merupakan unsur yang statis 

yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Peranan lebih 

banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Dapat 

disimpulkan bahwa setiap orang menduduki suatu posisi atau tempat dalam 

masyarakat serta menjalankan suatu peranan36. 

                                                             
            34Muhammad Saleh Tajuddin., Bangunan Fillsafat Politik Tentang Civil Society Dalam Pemikiran Thomas 

Hobbes. h. 164-165. 

           35Davud Berry, Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi (Jakarta:Rajawali, 1981), h. 41. 

                36Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar , cet.7 (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 221  



 

 
 

Adapun yang dimaksud dengan peran adalah (role) ialah tingkah laku 

yang dilakukan sesuai dengan hak dan kewajiban suatu kedudukan tertentu. Atau 

dapat juga dikatan peran adalah prilaku yang diharapkan dari seseorang yang 

mempunyai suatu status. Kedudukan perempuan mempengaruhi peranan yang 

dilakukannya, sebaliknya kedudukan perempuan dapat dipengaruhi oleh perannya 

dalam usaha memperbaiki kedudukannya37. 

Paling tidak, terdapat dua teori peran, yang bisa digunakan untuk melihat 

peran laki-laki dan perempuan. Tentu saja, yang dimaksud peran dalam konteks ini 

adalah peran sosial, yang dikontruksi oleh masyarakat. Dua teori dimaksud adalah 

teori nature dan teori nurture. Kedua teori peran ini, pada tahap berikutnya 

senantiasa berjalan secara berlawanan. Laki-laki atau perempuan, tidak 

didefinisikan secara alamiah namun kedua jenis kelamin ini dikonstruksikan 

secara sosial. Berdasarkan teori ini, anggapan bahwa laki-laki yang dikatakan kuat, 

macho, tegas, rasional, dan seterusnya, sebagai kodrat laki-laki, sesungguhnya 

merupakan rekayasa masyarakat patriarki. Demikian juga sebaliknya, anggapan 

bahwa perempuan lemah, omosional dan seterusnya, sebagai kodrat perempuan, 

sesungguhnya juga hanya diskenario oleh kultur patriarki. 

Berdasarkan perdebatan di atas, diperlukan pemosisian apakah identitas 

jenis kelamin perempuan dan laki-laki itu merupakan identitas kodrati atau 

                                                             
                37Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pespektif YuridisVitimologi, 

(Jakarta : Sinar Grafika, 2010 ), h. 53. 



 

 
 

konstruksi. Hal ini penting didudukan mengingat implikasi dari konsep yang 

berbeda tersebut sangat besar bagi kehidupan sosial, laki-laki dan perempuan 

dalam lingkup sosio-kultural yang lebih luas. Di samping itu, perdebatan ini 

kemudian juga berdampak pada adanya pembatas “gerak” yang wajar dan pantas 

atau yang tidak wajar dan tidak pantas untuk dilakukan oleh laki-laki atau 

perempuan38. 

5. Respon 

Respon berasal dari kata response, yang berarti jawaban, balasan atau 

tanggapan (reaction). Dalam kamus besar bahasa Indonesia, respon berarti 

tanggapan, reaksi dan jawaban.39 

Dalam kamus besar imu pengetahuan disebutkan bahwa, “respon adalah 

reaksi psikologis-metabolik terhadap tibanya suatu rangsang, ada yang bersifat 

otomatis seperti refleksi dan reaksi emosional langsung, adapula yang bersifat 

terkendali”.40 

Respon secara pemahaman luas dapat diartikan pula ketika seseorang 

memberikan reaksinya melalui pemikiran, sikap, dan perilaku. Sikap yang ada 

pada diri seseorang akan memberikan warna pada perilaku atau perbuatan 

                                                             
                   38Umi Sumbulah, Spektrun Gender Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi ( Malang, UIN 

Malang Press : 2008),   h. 27.                

39Jhon. M. Echoles dan Hassan Shadily, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, cet. Ke-27, (Jakarta : PT. 

Gramedia, 2003), h. 481 
40Hasan Alwi dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Departemen Pendidikan, edisi ketiga, (Jakarta : 

Balai Pustaka, 2005), h. 952 



 

 
 

seseorang. Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau 

kesan yang didapat dari sebuah pengamatan. Adapun dalam hal ini yang dimaksud 

dengan tanggapan ialah pengamatan tentang subjek, peristiwa-peristiwa yang 

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Segala sesuatu 

yang pernah kita alami akan selalu meninggalkan jejak atau kesan dalam pikiran 

kita. Kesan atau jejak itulah yang dapat timbul kembali dan berperan sebagai 

sebuah tanggapan atau bisa disebut respon. 

Secara umum, tanggapan atau respon merupakan bayangan atau kesan 

dari apa yang telah kita amati dan kenali. Selama tanggapantanggapan itu berada 

dalam bawah sadar, maka disebut dengan tanggapan laten, sedangkan tanggapan-

tanggapan yang berada dalam kesadaran disebut tanggapan aktual41. 

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Steven M. Chaffe respon dapat 

dibagi menjadi 3 yaitu :  

a.  Kognitif, yaitu respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan 

dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respon ini timbul apabila adanya 

perubahan terhadap yang dipahami oleh khalayak.  

b.  Afektif, yaitu respon yang berhubungan dengan emosi, sikap dan menilai 

seseorang terhadap sesuatu.  

                                                             
41Alisuf Sabri, Psikologi Umum dan Perkembangan, (Jakarta: Pedoman Jaya, 2004), h. 60 



 

 
 

c. Konatif/Behavioral, yaitu respon yang berhubungan dengan perilaku nyata 

meliputi tindakan atau kebiasaan. 

B. Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1)   Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif. 

Penelitian kualititatif yaitu meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam 

lingkungan hidup kesehariannya. Untuk itu, peneliti sedapat mungkin berinteraksi 

secara dekat dengan informan. Sedangkan penelitian kualitatif bersifat deskriptif 

yaitu berupa narasi cerita, penuturan informan, dokumen-dokumen pribadi seperti 

foto, catatan pribadi, perilaku gerak tubuh, mimik, dan banyak hal lain yang tidak 

didominasi angka-angka sebagaimana penelitian kuantitatif42. 

2) Lokasi Penelitian 

Adapun yang menjadi lokasi penelitian, yaitu Desa Buareng Kecamatan 

Kajuara Kabupaten Bone, dimana terdapat 5 Dusun antara lain, BontoBulaeng, 

Salokkae, Soloreng, Benteng, dan Lappamancelling. 

B. Sumber Data 

1) Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh langsung dari 

                                                             

42Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif  (Edisi Kedua) 

(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 23. 

 



 

 
 

lapangan (Dusun BontoBulaeng), melalui wawancara dengan Kepala Desa, 

Kepala Dusun dan masyarakat. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen. Dalam penelitian ini, data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berhubungan 

dengan hal-hal yang diteliti berupa: dokumentasi, buku, majalah, surat kabar 

serta literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian43. 

C. Metode Pengumpulan Data 

1) Observasi 

Observasi ialah metode atau cara-cara yang menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sitematis mengenai tingkah laku dengan melihat 

atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Observasi atau 

pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Data yang 

diperoleh adalah data yang diperoleh dari subjek pada saat terjadinya tingkah 

laku. Tingkah laku yang diharapkan mungkin akan muncul atau mungkin tidak 

akan muncul. Karena tingkah laku dapat dilihat, maka dapat dikatakan bahwa 

yang diukur memang sesuatu yang dimaksudkan untuk diukur44. Penelitian yang 

                                                             
               43Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet. XXIV; Bandung: Alfabeta, 2016), 

h. 137.  

               44Rawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial 

dan Ilmu Sosial  Lainnya (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 69  



 

 
 

dilakukan adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap 

Kepala Dusun BontoBulaeng. 

2) Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam 

dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan secara 

terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka 

(face to face) maupun dengan menggunakan telepon45.  

Wawancara akan dilakukan secara langsung, adapun beberapa responden 

yang akan di wawancarai yaitu, Kepala Desa Buareng, Kepala Dusun masing-

masing dan  Tokoh Masyarakat, serta peneliti akan mewawancarai masyarakat 

setempat.  

3) Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat berupa buku harian, surat 

pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, dan 

dokumen lainnya46. Penelitian yang dilakukan, yaitu dengan jalan 

                                                             
45Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kuaitatif, dan R&D, (Cet. XXIV; Bandung: Alfabeta, 2016), 

h. 137. 

              46Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan 

Ilmu Sosial Lainnya (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 70. 



 

 
 

mengumpulkan dokumen-dokumen yang membahas tentang elite lokal ataupun 

Kepala Desa. 

D. Informan 

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama 

dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitan kualitatif 

tidak digunakan istilah populasi. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti 

adalah purposive sample.  

Informan dalam penelitian ini antara lain: 

1) Awaluddin A. S.Sos (Kepala Desa Buareng) 

2) Arman (Kepala Dusun BontoBulaeng) 

3) Indar Jaya (Kepala Dusun Salokkae) 

4) A. Akmal (Kepala Dusun Benteng dan Calon Kepala Desa Buareng) 

5) Risnawati (Kepala Dusun Lappamancelling) 

6) Muh. Syahrir (Kepala Dusun Soloreng) 

7) Ustd. Syakir S.Ag (Imam Desa Buareng) 

8) Firmansyah S.IP ( Masyarakat Desa Buareng) 

9) Hj. Hasnawati ( Masyarakat Desa Buareng) 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, 



 

 
 

melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri dan orang lain.47 

Analisis deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan 

suatu gejala, suatu peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang penelitian 

deskriptif memusatkan perhatian pada masalah actual sebagaimana adanya pada 

saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, penelitian berusaha 

mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa 

melakukan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. 

Penelitian deskriptif sesuai karakteristiknya melakukan langkah-langkah 

tertentu dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah ini diawali dengan adanya 

masalah menentukan jenis informasi yang diperlukan, menentukan prosedur 

pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan, pengelolaan informasi 

atau data, dan menarik kesimpulan penelitian.48 

Teknik analisis data kualitatif pastinya hasil yang didapatkan nantinya 

belum diketahui ini karena sumber dan pengumpulan data yang digunakan 

bermacam-macam. Analisis data kualitatif sifatnya induktif yang dimana data 

yang diperoleh nantinya bisa dikembangkan menjadi hipotesis. Pada penelitian 

ini peneliti menggunakan metode analisa data dilapangan dengan mengambil 

model Miles dan Huberman dimana dalam analisa data kualitatif ini dilakukan 

                                                             
47Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kuaitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 333. 

               48Juliansyah Noor, Meteodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai dan Karya Ilmiah. 2008.  h. 34 



 

 
 

secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai dapat hasil yang tuntas 

sehingga datanya sudah jenuh.49 

Metode analisa data dilihat dari model Miles dan Huberman ada 3 macam 

model yaitu : 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data berarti peneliti akan merangkum, memilih hal-hal 

pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan menemukan tema dan 

polanya.tujuan dari reduksi data ini adalah agar peneliti mendapatkan 

gambaran yang lebih jelas agar bisa mempermudah dalam pengumpulan data 

selanjutnya. Peralatan yang digunakan dalam reduksi data biasanya 

menggunakan peralatan elektronik seeperti computer mini dan memberikan 

kode terhadap aspek-aspek tertentu.50 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah penyajian 

data, dalam penyajian data kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Biasanya yang sering 

digunakan dalam metode analisa penyajian data berupa bentuk teks yang 

sifatnya naratif. Tujuan dari penyajian data ini adalah agar memudahkan 

                                                             
                49Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kuaitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 246. 

50Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kuaitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 247. 



 

 
 

peneliti dalam memahami apa yang akan terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami.51 

3. Verifikasi 

Verifikasi dalam metode analisa data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah kesimpulan awal yang sifatnya masih sementara, dan bisa 

saja akan berubah bila tidak ada bukti yang memperkuat atau mendukung 

pengumpulan data. Sehingga dalam verifikasi merupakan kesimpulan awal 

dari jawaban atau rumusan masalah peneliti. Kesimpulan dari penelitian 

kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya tidak pernah ada 

dimana-mana dianggap penglihatan yang masih buram yang dicari untuk 

mendapatkan pengkihatan yang lebih jelas.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
                51Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kuaitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 249. 

52Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kuaitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 252. 
 



 

 
 

BAB IV 

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Desa Buareng 

Penelitian ini dilakukan di Desa Buareng Kecamatan Kajuara 

Kabupaten Bone yang merupakan daerah yang memiliki penduduk dengan 

kategori yang cukup besar yaitu 1.681 dengan 811 untuk jumlah penduduk 

laki-laki 870 jumlah penduduk perempuan.  

Desa Buareng Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone memiliki 5 (lima) 

Dusun yaitu Dusun BontoBulaeng, Dusun Salokkae, Dusun Soloreng, Dusun 

Benteng, dan Dusun Lappamancelling53.  

 

Gambar 1. Peta Desa Buareng Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone 
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2.  Kondisi Geografis Desa Buareng   

Desa Buareng merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan 

Kajuara Kabupaten Bone. Secara administratif, wilayah Desa Buareng 

memiliki batas sebagai berikut : 

                Sebelah Utara      :    Berbatasan dengan Desa Gona (Kecamatan Kajuara) 

 Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Sungai Tangka (Perbatasan  Kabupaten   

Bone dengan Kabupaten Sinjai) 

               Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Massangkae (Kecamatan Kajuara) 

   Sebelah Barat    : Berbatasan dengan Desa Waetuo (Kecamatan  Kajuara)54. 

Wilayah Desa Buareng cukup luas dan tanahnya subur. Salah satu 

potensi adalah tambangan golongan C (batu gunung), juga terdapat potensi 

yang menjanjikan pada sektor pertanian dan perkebunan yang cukup luas dan 

subur. Dua penyangga utama sumber penghasilan penduduk ketika kegiatan di 

persawahan tidak ada yaitu hasil tananman tebu dan peternakan sapi. 

Secara umum keadaan topografi Desa Buareng adalah daerah dataran 

rendah dan daerah pegunungan. Iklim Desa Buareng sebagaimana desa – desa 

lain di wilayah Indonesia beriklim tropis dengan dua musim, yakni kemarau 

dan hujan. Dengan demikian, Desa Buareng memiliki wilayah paling 
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potensial untuk bidang Pertanian dan perkebunan Hal tersebut didukung oleh 

kondisi geografis serta syang baik. Dukungan pemerintah daerah saat ini 

untuk pengembangan potensi tanaman perkebunan berupa padi dan jagung. 

Jarak pusat desa dengan ibu kota kabupaten yang dapat ditempuh 

melalui perjalanan darat kurang lebih 80 km. Kondisi prasarana jalan poros 

desa yang sudah beraspal dan mulus untuk melakukan perjalanan darat 

menggunakan kendaraan dapat menempuh sekitar kurang lebih 100 menit. 

Sedangkan jarak antara pusat Desa dengan pusat kota kecamatan yang dapat 

ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 5 km.  

Masyarakat Desa Buareng memiliki Logat bahasa yang berbeda 

dengan orang Bone aslinya, di karenakan wilayah Desa Buareng berbatasan 

dengan Kabupaten Sinjai dan jarak Desa Buareng dengan ibu kota kabupaten 

Sinjai hanya berjarak 5 km sama seperti jarak antara pusat desa dengan pusat 

kota kecamatan Kajuara. Perbedaan aksen bahasa masyarakat Desa Buareng 

ini maka masyarakat lebih memilih untuk ke kota Sinjai dari pada ke kota 

Bone untuk mencari kebutuhan sehari-hari seperti pangan dan papan. 

Perbedaan antara masyarakat Desa Buareng dengan orang Bone asli 

maka masyarakat Desa Buareng ikut setuju untuk diadakannya pemekaran 

wilayah kabupaten yang sudah bertahun-tahun di rencanakan. 

 



 

 
 

3. Kondisi Demografis Desa Buareng 

Penduduk merupakan sumber daya yang sangat penting bagi suatu 

wilayah karena penduduk merupakan salah satu syarat terbentuknya suatu 

Negara. Semakin besar jumlah penduduk suatu wilayah maka semakin besar 

pula peluang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah 

tersebut. 

Penduduk Desa Buareng yang ditinjau dari historis, diklarifikasi oleh 

penduduk Desa lain sebagai penduduk yang mengutamakan sifat premanisme 

dalam kehidupan sehari-hari. Karena penduduknya yang mengutamakan sifat 

premanisme dalam kehidupan sehari-hari, maka ada banyak orang tertentu 

yang memiliki sifat tersebut membuat sebagian masyarakat Kecamatan 

Kajuara menjadi segan dan takut sama mereka, bahkan sifat yang seperti 

sampai saat ini masih ada yang orang-orang tersebut yang memiliki sifat 

premanisme. meskipun sebagian dari masyarakat masih menggunakan sifat 

premanisme dalam berbagai kegiatan, terutama pada saat pesta demokrasi 

berjalan di Desa tersebut mulai dari demokrasi pada level nasional sampai 

pada level daerah55. Karena suatu kebiasaan dari masyarakat yang bahkan 

sudah menjadi warisan dari leluhur mereka tidak bisa ditinggalkan dengan 

mudahnya seperti membalikkan telapak tangan. Penduduk Desa Buareng 

lebih kurang 1.681 Jiwa, yang terdiri dari laki –laki sebanyak 811 orang dan 
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perempuan 870 orang. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut 

ini : 

Table 1. 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun dan Jenis Kelamin Juni 2018 

No. Dusun Penduduk Awal Bulan 

Ini 

Penduduk Akhir 

Bulan Ini  

Ket. 

L P L/P L P L/P 

1. BontoBulaeng 211 267 478 211 267 478  

2. Salokkae 158 175 333 158 175 333  

3. Benteng 179 166 345 179 166 345  

4. Soloreng 130 143 273 130 142 272 Pindah 1 

5. Lappamancelling 133 119 252 133 119 252  

Jumlah 811 870 1.681 811 869 1.680  

Sumber data: SSD Desa Buareng Tahun 2018 

4. Kondisi Sosial 

Adanya fasilitas pendidikan dan kesehataan yang memadai serta 

pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal 

maupun non formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan. Agama, 

kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan yang ada juga beraneka-ragam. Desa 

Buareng merupakan desa yang penduduknya beragama Islam, terdapat 5 



 

 
 

mesjid besar yang masing-masing berada di setiap dusun. Desa Buareng 

memiliki 3 Sekolah Dasar (SD) dan terdapat 4 Taman Kanak-Kanak (TK). 

Adapun fasilitas kesehatan terdapat 3 Pos Posyandu yang masing-masing 

berada di dusun Lappamcelling, Benteng, dan BontoBulaeng. 

Keadaan Desa Buareng yang merupakan perbatasan antara Kabupaten 

Bone dengan Sinjai Kota menjadikan desa memiliki fasilitas yang mapan, 

namun hanya berada di dusun BontoBulaeng yang merupakan pusat desa. 

Terdapat toko swalayan dan jaringan Telkom yang memudahkan masyarakat 

berinteraksi dan beraktifitas sehari-hari. 

5. Kantor Desa Buareng 

Melihat dari pelaksana teknis, perangkat Desa Buareng terdiri atas 

Sektretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, 

Kepala Urusan Umum, dan Kepala Urusan Keuangan. Adapun pembagian 

tugas-tugas bagi pelaksana teknis tersebut. 

Struktur organisasi pemerintah Desa Buareng, mengacu pada 

ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan selanjutnya dijabarkan 

oleh pemerintah Kabupaten Bone hingga sekarang ini. Struktur organisasi 

Pemerintah Desa Buareng mengacu pada Perda No. 20 Tahun 200056.  
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                      STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA BUARENG  

                                KECAMATAN KAJUARA KABUPATEN BONE 

            (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA DESA 

AWALUDDIN A. 

 

 

A 

AWA 

 Sekretaris Desa 

Marjun S.pd 

Kepala Urusan  

TU & Umum 

Sri Wahyuni  Kadir S.pd 

Kepala Urusan  

Perencanaan 

Irvan S.pd 

Kepala Urusan 
Keuangan 

Nur Mawaddah,S.Sos 

 

Kepala Seksi 
Pemerintahan 

Akil 

Kepala Seksi 
Kesejahteraan 

Ernawati S,Pd 

Kepala Seksi 
Pelyanan 

Newa  

Kepala Dusun 
BontoBulaeng 

Arman 

Kepala Dusun 
Salokkae 

Indar Jaya 

Kepala Dusun 
Soloreng 

Muh. Syahrir 

Kepala Dusun 
Benteng 

Andi Akmal s.sos 

Kepala Dusun 
Lappamancelling 

Risnawati  



 

 
 

Tabel 2.  

Nama Kepala Dusun Desa Buareng 

No Kepala Dusun Dusun 

1 Arman Bontobulaeng 

2 Indar Jaya Salokkae 

3 Andi Akmal s.sos Benteng 

4 Risnawati Lappamancelling 

5 Muh. Syahrir Soloreng 

Sumber data: SSD Desa Buareng Tahun 2018 

Selanjutnya dijelaskan bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, 

ditetapkan adanya beberapa fungsi pemerintahan dalam yaitu: 

a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan dalam pelaksanaan 

pembangunan pembinaan kemasyarakatan. 

b. Melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan 

yang menjadi tanggung jawabnya. 

c. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya 

gotongroyong masyarakat. 

d.  Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban 

wilayah, serta 



 

 
 

e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpaakan kepada pemerintah 

dalam57. 

Adapun beberapa oknum yang bekerja di pemerintahan Desa  Buareng 

pada periode 2017-2022 berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 

84 Tahun 2015 seperti Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala Urusan 

Pemerintahan,  Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Umum, dan 

Kepala Dusun. 

Adapun tugas masing-masing unsur pemerintah dalam yang terdapat 

pada Perda No. 20 Tahun 2000 adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Desa 

Kepala Desa mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diwilayahnya. 

b. Sekretaris 

Sekretaris Dalam mempunyai tugas yaitu membantu Kepala desa di 

bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis 

administratif kepada seluruh perangkat pemerintah. 

c. Kepala Urusan Pemerintahan 

Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala 

Desa dalam pembinaan pemerintahan. 

d. Kepala Urusan Pembangunan  
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Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala 

Desa dalam pembinaan pembangunan. 

e. Kepala Urusan Umum 

     Kepala Urusan Umum mempunyai tugas membantu Kepala Desa 

dalam bidang administrasi dan rumah tangga.  

f. Kepala Dusun 

Kepala Dusun mempunyai tugas: membantu melaksanakan tugas-

tugas operasional Kepala Desa dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.58 

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

1. Peran Kepala Dusun Terhadap Pilkades 2016 Desa Buareng 

Tataran pemerintahan yang saat ini dikepalai oleh Kepala Desa 

Buareng Awaluddin A. menjadi tantangan tersendiri bagi dirinya karena tugas 

dan tanggung jawab dari kepala desa sekarang bukan hanya menjalankan 

dengan baik roda pemerintahan, namun berkewajiban untuk mengembalikan 

kembali citra dan nama baik Desa Buareng, untuk itu dalam mengembalikan 

nama baik Desa Buareng sebagaimana yang di katakan kepala Desa Buareng 

Awaluddin A. : 

“Sebelum menjalankan pemerintahan desa , adapun visi dan 

misi saya. Visi saya adalah untuk mewujudkan masyarakat desa 

Buareng yang cerdas dan sejahtera, pada akidah dan kaidah yang 
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berlaku, sedangkan Misinya yaitu peningkatan pelayanan publik 

secara prima dan mensejahterakan hidup masyarakat serta membuka 

faslititas lapangan kerja baru.”59 

 

Sebelum menjalankan visi dan misi, kepala Desa Buareng Awaluddin 

A. tidak langsung ikut dalam persaingan politik daerah melainkan terinspirasi 

oleh masyarakat desa Buareng yang memiliki tekad untuk merubah desa 

Buareng yang selama ini tidak sesuai dengan harapan, dengan keinginan 

masyarakat agar menjadikan Desa Buareng lebih maju. Seperti yang 

dikatakan oleh Awaluddin A. : 

“Saya terinspirasi atas terbelenggunya dan terkungkungan 

masyarakat Desa Buareng, maka saya berniat mengadakan reformasi 

dan perubahan tentang tatanan dan sistem pemerintahan 

sebelumnya.”60 

 

Fenomena ini terjadi karena kesadaran masyarakat yang sudah 

berkembang dan sadar, jika saja pemerintahan Desa Buareng masih tetap di 

pegang oleh satu (1) orang saja maka tetap akan menjadi pemerintahan politik 

dinasti. Masyarakat Desa Buareng bahkan percaya dengan adanya perbuhan 

yang dilakukan oleh kepala desa sekarang dan terbukti setelah pemerintahan 

Desa Buareng yang saat ini berjalan dan kantor Desa Buareng yang dulunya 

tidak ada aparat yang bekerja, sekarang sudah ada yang menjalankan 

pemerintahan. 

                                                             
59Hasil wawancara dengan Awaluddin A. Kepala Desa Buareng, pada tanggal 15-05-2018, Pukul 10.00 

WITA. 
60Hasil wawancara dengan Awaluddin A. Kepala Desa Buareng, pada tanggal 15-05-2018, Pukul 10.00 

WITA. 

 



 

 
 

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah 

Daerah, sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa. Dalam Undang-Undang tersebut mengamanatkan agar 

pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah 

kabupaten. Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini, 

pelaksanaan Pilkades hanya dilaksanakan bagi sebagian desa yang periode 

masa jabatan kepala desanya telah berakhir. 

Pemilihan kepala desa serentak tentu menjadi tantangan tersendiri bagi 

Pemerintah Daerah untuk mampu mengakomodasi secara merata seluruh 

kebutuhan desa dalam menyelenggarakan pemilihan, melihat jumlah desa 

yang melaksanakan demokrasi ini cukup banyak, belum lagi ditambah biaya 

pelaksanaan pemilihan sebagian dibebankan pada APBD, menambah tugas 

daerah dalam menjalankan pengawasannya. Jika ditinjau dari sisi 

pengawasannya, pemerintah daerah juga harus kerja ekstra mengingat secara 

geografis letak desa-desa di Kabupaten Bone tidak semuanya dekat dengan 

Ibukota Kabupaten, sehingga untuk tetap menjaga iklim pemilihan yang 

demokratis disetiap desa, maka peran Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan61.  
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Tabel 3.  

Hasil pemungutan suara Pilkades Desa Buareng Tahun 2016 

No. Nama Calon Kepala Desa Suara Ket. 

1. Awaluddin. A, 251  

2. Andi Arnilawati 103  

3. Andi Makmur 246  

4. Muh. Ikhsan MS, ST  

 

185  

5. Andi Akmal, S.Sos. 

 

101  

Jumlah 886 

Sumber Data: Bone.go.id 

Pemilihan kepala desa berlangsung tanggal 7 Desember 2016 dan TPS 

Pemilihan kepala desa tersebut berada di Dusun BontoBulaeng. Pencoblosan 

yang berlangsung satu hari tersebut begitu meriah dan tegang. Terdapat lima 

calon kepala desa yang masing-masing adalah Awaluddin. A, Andi 

Arnilawati, Andi Makmur, Muh. Ikhsan MS. ST, Andi Akmal, S.Sos. dari ke 

lima calon tersebut nomor urut 1 (satu) yang keluar sebagai pemenang dengan 

jumlah perolehan suara sebanyak 251 suara62. 

Dengan keterpilihan Awaluddin A. itu tidak lepas dari peranan yang 

dilkakukan oleh kepala dusun. Kepala dusun yang berada di Desa Buareng 

                                                             
        62http://www.bonepos.com/2016/12/pilkades-boareng-kajuara-dimenangkan.html (diakses 1 November 

2017) 
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memiliki peran tersendiri dalam pemilihan kepala desa. Peran yang dilakukan 

kepala dusun dalam membantu Awaluddin A. dalam pilkades 2016 tersebut 

dengan membentuk tim sukses dari kalangan remaja, sebagaimana diketahui 

Desa Buareng memiliki masyarakat yang mayoritas dari kalangan remaja 

terkhusus dusun BontoBulaeng. Dengan banyaknya remaja di Desa Buareng 

maka dibentuk organisasi Karang Taruna yang terdiri dari beberapa dusun 

kecuali dari dusun Benteng. Terbentuknya organisasi Karang Taruna 

membuat kepala dusun membentuk tim sukses dari kalangan remaja, namun 

dengan banyaknya calon kepala desa remaja dari karang Taruna bersaing 

dengan para calon kepala desa yang terlibat. Kesempatan ini yang dilakukan 

oleh kepala dusun terhadap remaja dalam memperebutkan suara masyarakat. 

1.1 Terhadap Remaja 

a. Dusun Lappamancelling 

Dusun Lappamacelling merupakan dusun yang memiliki penduduk 

terendah dari beberapa dusun lainnya. Rendahnya penduduk dusun 

Lappamancelling tidak menjadikan para remaja untuk diam saja, melainkan 

hubungan remaja dengan dusun lain begitu erat sehingga kontak langsung 

yang terjadi pada saat pemilihan tetap ada. Kepala dusun Lappancelling 

langsung berhubungan langsung dengan kepala dusun lain seperti dusun 

BontoBulaeng. 



 

 
 

Berikut wawancara terhadap kepala dusun Lappamanceling 

Risnawati, dia mengatakan: 

    ‘Saya ikut terlibat dalam pemilihan tersebut, saya salah 

satu tim sukses dari Awaluddin A. dengan melibatkan para 

remaja, mereka bisa berkomunikasi dengan yang berada di 

BontoBulaeng.”63 

 

Penjelasan dari kepala dusun Lappamancelling, bahwa komunikasi 

terhadap remaja dari Lappamancelling dengan Bontobulaeng dikarenakan 

dusun tersebut berdekatan para remaja saling membantu dalam mencari 

suara dikalangan remaja. Kumpulan remaja ini tidak lepas dari organisasi 

yang telah di bentuk setelah terpilihnya Awaluddin A. yaitu Karang 

Taruna. 

b. Dusun Benteng 

Dusun Benteng yang merupakan wilayah yang berbatasan dengan 

Kabupaten Sinjai dan memiliki penduduk yang lebih banyak dari Dusun 

Lappamancelling. Kepala Dusun Benteng Andi Akmal S.sos, adalah salah 

satu calon kepala desa tahun 2016. Berbeda dari kepala dusun yang lain, 

dusun Benteng salah satu dusun yang memiliki perwakilan calon kepala 

desa. Berikut wawancara terhadap Andi Akmal S.sos : 

“Saya mencalonkan diri karena atas dorongan masyarakat 

Dusun Benteng, menurut saya dengan mencalonkan  diri seperti 

dengan kepala desa sekarang untuk menjalankan pemerintahan 

dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarkat. 
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Melibatkan para remaja di dusun Benteng tidak begitu 

berpengaruh pada pemilihan tersebut.”64 

 

Kepala dusun Benteng adalah salah satu calon kepala desa, dia 

mengatakan remaja yang ada di dusun benteng tersebut tidak begitu aktif 

dalam memenangkan calon kepala desa. Andi Akmal juga melanjutkan 

pendapatnya bahwa, kegagalan dalam perebutan kepala desa dikarenakan 

suara yang di dapatkan hanya berasal dari dusun benteng. Sedangkan 

remaja yang berasal dari dusun Benteng tidak masuk dalam organisasi 

Karang Taruna. 

c. Dusun Salokkae 

Dusun Salokkae merupakan dusun yang berwilayah pinggiran 

sungai dan memiliki penduduk yang relatif banyak, namun sebagian besar 

penduduk di dusun tersebut tingkat pendidikan yang minim. Indar Jaya 

sebagai kepala dusun Salokkae menyatakan dalam wawancara : 

“Saya tidak terlibat pada pemilihan tersebut, saya tidak 

mengetahui penduduk Salokkae mereka memilih siapa, setahu 

saya penduduk pemilih Salokkae banyak yang golput, dan 

kumpulan remaja dari dusun ini yang juga dari Karang Taruna itu 

yang terlibat.”65 

 

Penjelasan kepala dusun Salokkae bahwa walaupun penduduk 

Salokkae begitu banyak, tetapi dengan pendidikan yang rendah suara 
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golput pun berasal dari dusun tersebut. Namun, berbeda dengan masyarakat 

para remaja yang berada di dusun tersebut terlibat seperti halnya dengan 

dusun Lappamancelling, dusun Salokkae merupakan dusun penghubung 

dari dusun BontoBulaeng. Memurut Indar Jaya, remaja-remaja tersebut 

dalam mencari suara tidak pada dusun ini melainkan membantu di dusun 

Bontobulaeng. 

d. Dusun Soloreng 

Dusun Soloreng yang merupakan dusun yang berada di daerah 

pegunungan dan memiliki hasil tambang golongan C (batu gunung). 

Daerah Soloreng dengan penduduk yang sedikit seperti dusun 

Lappamancelling dan penduduknya sebagian besar sebagai petani dan 

pertambangan. Kemunculan ide pembentukan organisasi Karang Taruna 

bagi para remaja berasal dari remaja dusun Soloreng, jadi tidak salah jika 

remaja dari dusun ini merupakan inti suara dari dusun Soloreng. Seperti 

yang dikatakan kepala dusun Soloreng : 

“Saya terlibat pada pemilihan itu, saya ikut berpartisipasi 

terhadap masyarakat pemilih Dusun Soloreng. Dengan membantu 

dalam pesta demokrasi, saya melibatkan remaja yang ada. Namun 

menurut saya, suara dari dusun ini tidak begitu besar .”66 

 

Seperti halnya dengan dusun Lappamancelling, para remaja yang 

berada di dusun Soloreng juga memiliki hubungan erat dengan remaja 
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BontoBulaeng dimana terdapat komunitas para remaja yang telah di bentuk 

oleh kepala dusun soloreng yaitu “Karang Taruna”. Dengan komunitas ini 

tetap menjaga silaturahmi setelah diadakannya pilkades 2016 lalu. 

e. Dusun BontoBulaeng 

Dusun BontoBulaeng yang merupakan pusat desa dan memiliki 

penduduk terbanyak. Dalam persaingan politik khususnya Pilkades Desa 

Buareng, untuk memenangkan pemilihan Kepala Desa Buareng setidaknya 

harus mendapatkan suara minimal 30% di Dusun BontoBulaeng karena 

penduduknya yang sudah realistis. Remaja di dusun Bontobulaeng 

merupakan yang terbanyak. Kepala dusun BontoBulaeng Arman, dalam 

wawancaranya : 

”Dusun BontoBulaeng yang penduduknya banyak dan 

realistis, saya terlibat dalam pilkades tersebut dengan membentuk 

tim sukses. Walaupun melibatkan remaja Karang Taruna, tetapi 

mereka pada bersaing dengan calon-calonnya.”67 

 

Seperti yang diketahui dimana calon pilkades 2016 empat (4) 

diantaranya berasal dari dusun Bontobulaeng. Dalam persaingan perebutan 

kursi kepala desa, tidak salah jika setiap calon memiliki tim sukses dari 

kalangan remaja. Berbeda dari kepala desa terpilih Awaluddin A. para 

remaja memiliki cara tersendiri dalam mencari suara dengan mengundang 

masyarakat yang berada di luar Desa Buareng, seperti mengajak kembali 
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mahasiswa Desa Buareng yang berada di Makassar dan mengantarnya 

kembali ke kampung untuk ikut memilih. Walapun tidak seberapa banyak 

suara yang didapatnamun dengan cara ini membantu dalam memenangkan 

pilkades.  

Setelah pemilihan kepala desa kumpulan remaja baik itu dari remaja 

mesjid, Karang Taruna maupun yang bukan, Kepala Desa Buareng 

Awaluddin A. merangkul kembali remaja-remaja yang terlibat sehingga 

dalam pemerintahannya untuk menjalankan visi dan misinya menjadikan 

masyarakat lebih aman dan damai. 

Persaingan dalam memperebutkan kursi kepala desa pada pilkades 

2016 di Desa Buareng, kepala dusun juga melibatkan tokoh masyarakat dalam 

mencari suara. Kehadiran tokoh masyarakat dapat meyakinkan masyarakat 

dalam menentukan pilihan. Desa buareng merupakan desa yang masih 

memiliki tokoh masyarakat yang berpengaruh akan pemerintahan desa dan 

berpengaruh terhadap masyarakat desa. Namun demikian, dalam hal ini para 

calon kepala desa hanya melibatkan tokoh masyarakat yang ada di dusun 

BontoBulaeng dikarenakan persaingan dalam memperebutkan suara 

menariknya dari dusun BontoBulaeng. 

 

 



 

 
 

1.2 Terhadap Tokoh Masyarakat 

a. Dusun Lappamancelling 

Kepala Dusun Lappamacelling Risnawati merupakan kepala dusun 

yang masih muda, seperti dalam hasil wawancara sebelumnya Risnawati 

terlibat dalam kemenangan Awaluddin A. Namun dalam menjadi kepala 

dusun melainkan dia melibatkan ayahnya untuk mencari suara dari 

kalangan masyarakat, sehingga hubungan antara kepala dusun terhadap 

tokoh tokoh masyarakat melalui ayah kandung Risnawati. Selain itu 

sebagian besar penduduk dari dusun Lappamancelling merupakan keluarga 

dari Awaluddin A. Seperti dalam wawancara terhadap Risnawati : 

“Sebagian besar warga Lappamancelling adalah keluarga 

dari Awaluddin A.. Ayah saya yang turun tangan dalam 

menangani hal ini. Jika ada pertemuan di desa terkadang yang 

hadir ayah saya. Dengan desa yang dulu dan sekarang, lebih baik 

sekarang. Yang dulu tidak ada yang kerja dikantor males datang 

untuk pemerintahan yang dulu, namum pemerintahan sekarang 

lebih baik. Banyak visi misi sekarang sudah terlaksana seperti 

pembangunan jalanan dan penyaluran air bersih (Pamsimas).”68 

 

Penjelasan dari kepala dusun Lappamancelling, terpilihnya 

Awaluddin A. sebagai kepala desa Buareng merupakan salah satu 

pengaruhnya terutama untuk mendapatkan suara di Dusun 

Lappamancelling, walaupun penduduk di dusun tersebut tidak begitu 

banyak seperti di dusun-dusun lain. Namun, sebagian besar penduduk 
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Lappamancelling adalah keluarga dari Awaluddin A. dan untuk 

mendapatkan suara dari masyarakat melalui ayahnya sendiri. 

b. Dusun Benteng 

Peranan kepala dusun Benteng hanya melibatkan keluarga saja 

setelah itu keluarga yang ikut serta dalam kampanye yang dilakukan 

dengan bersilahturahmi. Andi Akmal S.sos yang juga merupakan calon 

kepala desa, berikut pendapatnya dalam wawancara bahwa: 

“Masyarakat dusun Benteng yang merupakan dusun kedua 

terbanyak penduduknya di desa Buareng, namun dalam 

mendapatkan suara di dusun ini saya hanya melibatkan keluarga. 

Tetapi hasil dalam pemilihan tersebut jauh dari harapan saya. 

Harapan saya kepada kepala desa yang terpilih, agar bisa 

memberikan perubahan yang lebih baik lagi dari sebelumnya dan 

tetap menjaga kekompakan agar tercipta suasana aman dan 

damai.”69 

 

Dari penjelasan Andi Akmal S.sos bahwa kekalahannya dari 

perebutan kursi kepala desa, dikarenakan faktor suara yang sempit hanya 

berfokus di dusun Benteng saja, dan juga dalam berkampanye tidak terlalu 

berpengaruh terhadap masyarakat. 

c. Dusun Salokkae 

Mayoritas profesi penduduk Salokkae adalah petani dan nelayan 

serta tingkat pendidikan di dusun tersebut yang terendah dari beberapa 

dusun lainnya. Namun demikian, beberapa penduduk yang berada di dusun 

                                                             
69Hasil wawancara dengan Andi Akmal S.Sos, Kepala Dusun Benteng, pada tanggal 15-05-2018, Pukul 

09.00 WITA 



 

 
 

Salokkae adalah pribumi (tertua) tetapi calon kepala desa tidak melibatkan 

tokoh masyarakat yang berada di dusun tersebut untuk ikut dalam mencari 

suara.Namun demikian, kepala dusun Salokkae Indar Jaya mengatakan: 

“Dalam pemilihan waktu itu, sebagian masyarakat tetap 

mencari nafkah namun ada beberapa juga yang ikut dalam 

memilih. Orang tua di dusun ini (tertua) tetap ikut dalam memilih. 

Saya tidak tahu pasti siapa yang dipilih. sebagai Kepala Desa 

Buareng, Putra Buareng yang berjiwa pembangunan bisa 

menciptakan Desa Buareng yang indah dan bersih. Saya merasa 

bersyukur dengan terpilihnya Awaluddin A. sebagai Kepala Desa 

Buareng dan bersama-sama dengan bawahannya menciptakan 

desa yang aman, damai dan tentram.”70 

 

Penjelasan dari kepala dusun Salokkae, bahwa suara yang berasal 

dari dusun tersebut tidaklah di prioritaskan pada pilkades lalu, bahkan para 

calon kepala desa tidak begitu antusias pada penduduk Salokkae yang 

sebagian besar memiliki mata pencaharian yaitu petani dan nelayan. 

d. Dusun Soloreng 

Kepala dusun Soloreng Muh. Syahir terhadap masyarakat 

memberikan pilihan yang bebas dalam memilih calon kepala desa, begitu 

juga terhadap tokoh agama, imam dusun setempat. Seperti dengan dusun 

yang lain, Muh. Syahrir tetap bersilaturahmi dengan mendatangi rumah 

masyarakat khususnya orang kuat setempat. Tujuan bersilaturahmi ini 

menurut kepala dusun Soloreng agar tidak ada kekacauan yang terjadi pada 
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pemilihan Pilkades berlangsung. Dalam wawancara terhadap Muh. Syahrir, 

dia mengatakan: 

“Demi terangkulnya masyarakat dusun Soloreng saya 

memberikan kebebasan terhadap masyarakat, siapapun yang 

dipilih mudahan terbaik dan tetap menjaga kedamaian. Untuk 

kepala desa yang terpilih agar siap membantu masyarakat, siap 

menjaga keamanan Desa Buareng dan siap untuk meningkatkan 

pembanguan Desa Buareng khususnya di Dusun Soloreng.”71 

Penjelasan dari kepala dusun Soloreng, tokoh masyarakat yang ada 

seperti imam dusun dan Kepala pengusaha batu gunung tetap damai dalam 

pemilihan tidak melakukan hal-hal untuk mendapatkan suara dari 

masyarakat, dengan memberikan kebebasan kerukunan yang ada di dusun 

tersebut tetap aman dan tentram. 

e. Dusun Bontobulaeng 

BontoBulaeng yang penduduknya padat menjadi tantangan bagi 

para calon kepala desa, karena untuk mendapatkan suara di dusun tersebut 

harus memiliki aktor non-elite yang menjadi tokoh utama pada dusun 

BontoBulaeng seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dalam 

persaingan politik yang ada di dusun ini yang paling berpengaruh adalah 

Imam Desa Buareng.  

Seperti yang dikatakan kepala dusun Bontobulang Arman dalam 

wawancaranya: 
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“Dengan mengajak masyarakat dalam berpartisipasi dan 

berkampanye untuk perubahan Desa Buareng kedepannya. Tokoh 

agama yang ada dan beberapa tokoh masyarakat lainnya juga 

memberikan pengaruh dalam pemilihan. Suatu kesyukuran terhadap 

terpilihnya saudara Awaluddin A. sebagai Kepala Desa Buareng, 

menandakan bahwa Desa Buareng sudah jelas akan 

pemerintahannya, dan roda pemerintahan dapat berjalan dengan 

baik.”72 

 

Awaluddin A. merupakan salah satu jamaah tetap di mesjid Jami’ 

Taqwa Desa Buareng. Imam desa ikut terlibat dalam membantu 

memenangkan pilkades tersebut. Adapun masyarakat yang ikut dalam 

kemenangan Awaluddin A. adalah jawara  biasa juga disebut orang 

terkuat, mereka dalam berkampanye terhadap masyarakat yaitu mendatangi 

setiap rumah silahturahmi dan berbincang-bincang dengan masyarakat 

setempat. 

Itulah pendapat dari kelima (5) kepala dusun di desa Buareng, terdapat 

kepala dusun yang terlibat dan tidak terlibat pada pilkades 2016. Terpilihnya 

Awaluddin A. sebagai Kepala Desa Buareng periode 2017-2022 merupakan 

perubahan besar, dari kelima (5) kepala dusun di Desa Buareng mengatakan 

kepala desa sekarang memiliki kepercayaan, memiliki potensi untuk terlibat 

dalam pembanguan desa. 

Seteleah pelantikan Awaluddin A. pemerintahan desa Buareng berjalan 

dengan baik dan kembali menyatukan masyarakat bahkan melibatkan 
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masyarakat dalam rencana pembangunan desa demi menjalankan visi dan misi 

yang tertera. 

2. Respon Masyarakat Desa Buareng Terhadap Keterpilihan Awaluddin A. 

Sebagai Kepala Desa 

Kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak 

hanya dipertanggung jawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, 

tetapi juga akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Jadi, 

pertanggung jawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat 

horizontal-formal sesama manusia, tetapi bersifat vertical-moral, yakni 

tanggung jawab kepada Allah SWT di akhirat. Seorang pemimpin boleh jadi 

dianggap lolos dari tanggung jawab formal dihadapan orang-orang yang 

dipimpinnya, tapi belum tentu lolos ketika ia harus bertanggung jawab 

dihadapan Allah SWT. Kepemimpinan sebenarnya bukan suatu yang mesti 

menyenangkan, tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang 

amat berat dan harus diemban sebaik-baiknya73. 

Kepemimpinan dalam Islam terdapat beberapa indikator yang 

dijadikan sebagai acuan untuk melihat relevansi pemerintahan suatu daerah 

dengan kaidah-kaidah keislaman, di Desa Buareng untuk melihat 

pemerintahan kepala desa penulis menggunakan beberapa indikator yang akan 
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dijadikan sebagai bahan acuan, dalam hal ini sebagai mana yang telah ditulis 

oleh Muhammad Elvandi dalam bukunya inilah politikku serta Drs. KH. 

Muhadi Zainuddin dan Abdul Mustaqim, M.Ag dalam bukunya yang berjudul 

Studi Kepemimpinan Islam. Prinsip-prinsip atau nilai-nilai tersebut yang 

dijadikan sebagai indikator antara lain adalah prinsip tauhid, asy-syura 

(musyawarah), dan al-adalah (keadilan)74. 

Desa Buareng yang merupakan penduduk Islam dan memiliki 

pemimpin yang bersifat islami membuat masyarakat Desa Buareng lebih 

aman dan tentram ketimbang pemimpin sebelumnya. Kepala Desa Buareng 

Awaluddin A. sosok yang beriman dan berakhlak mulia  dan merupakan 

jamaah Mesjid Jami’ Taqwa Desa Buareng dan dipercaya oleh masyarakat 

akan kepemimpinannya untuk menjadikan desa lebih baik. 

2.1 Respon Kognitif 

Respon kognitif merupakan pernyataan mengenai apa yang 

dipercayai atau diyakini mengenai obyek sikap. Seseorang dapat diketahui 

sikap positif terhadap pendidikan karena seseorang tersebut menyatakan 

bahwa ia percaya akan peranan, fungsi dan manfaat pendidikan untuk 

mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Namun disamping informasi 

tentang sikap yang diberikannya pun bersifat tidak langsung. Untuk 

mengungkap bagaimana sikap seseorang terhadap pendidikan, mungkin 
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perlu untuk memperhatikan reaksinya terhadap artikel-artikel mengenai 

kebijakan, manfaat, fungsi serta peranan pendidikan bagi masa depan. 

Apakah seseorang menaruh perhatian terhadap berita-berita mengenai 

kebijakan, manfaat, fungsi serta peranan pendidikan bagi masa depan75. 

Kepemimpinan Awaluddin A. yang merupakan putra Desa Buareng 

di sanjung oleh masyarakat karena kepribadiaannya, dengan pengetahuan 

dan kejujurannya membuat masyarakat merasa aman. Seperti dalam 

wawancara dengan salah satu masyarakat desa Buareng Hj. Hasnawati : 

“Dengan pemerintahan sekarang jauh lebih baik dari pada 

yang dulu, terpilihnya Awaluddin A. merupakan hal baik untuk 

Desa Buareng, keadilan dalam dirinya yang lebih mementingkan 

masyarakat  pasti akan menjadikan Desa Buareng maju” .76 

Dari hasil wawancara terhadap masyarakat terlihat bahwa mereka 

lebih menyukai sosok Awaluddin A. sebagai kepala desa karena sudah 

percaya dengan kepribadian dari kepala desa tersebut, bahkan Awaluddin 

A.  memberikan keharmonisan pada calon kepala desa yang tidak terpilih 

agar tetap menjaga kekompakan dengan para kandidat yang ikut pilkades 

2016 dan untuk calon yang tidak terpilih agar tetap mendukung program 

dari pemerintahan kepala desa sekarang. 
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2.2 Respon Afektif 

Respon afektif dapat dilihat pada pernyataan verbal perasaan 

seseorang mengenai sesuatu. Jika seseorang memberikan komentar positif 

terhadap pendidikan (misalnya gembira dengan adanya pendidikan dasar 

yang gratis), maka dapat diartikan bahwa sangat mungkin sikapnya 

terhadap pendidikan gratis adalah positif. Respon afektif berupa reaksi fisik 

seperti ekspresi muka yang mencibir, tersenyum, gerakan tangan dan lain 

sebagainya, yang dapat menjadi indikasi perasaan seseorang apabila 

dihadapkan pada obyek sikap77. 

Sikap kepemimpinan Awaluddin A. dilihat dari seorang Tohoh 

Agama Imam Desa Buareng, berikut wawancara terhadap Imam desa Muh. 

Syakir mengatakan: 

“Menurut saya kepala desa Buareng melihat masyarakat 

desa benar-benar adil sikapnya yang dermawan dan rendah hati 

apalagi dia sering shalat berjamaah di mesjid, menurut sya dia dapat 

menjadikan desa Buareng maju ketimbang dulu.”78 

  

Melihat dari pandangan masyarakat terhadap Awaluddin A. bahwa 

kepala desa Buareng adalah kepala desa pertama yang bukan dari keturuan 

bangsawan. Dengan demikian, Awaluddin A. tidak memandang siapa saja 

yang berada di desa Buareng karena memiliki kerendahan hati akhirnya 
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kepala desa memandang baik itu keluarga ataupun keturunan bangsawan 

tetap sama. 

2.3 Respon Konatif 

Respon konatif pada dasarnya merupakan kecenderungan untuk 

berbuat. Dalam bentuk verbal, intensi ini terungkap lewat pernyataan 

keinginan melakukan atau kecenderungan untuk melakukan. Dalam contoh 

kasus responsivitas masyarakat petani terhadap pendidikan, bentuk respon 

konatif verbal dapat berupa keinginan untuk mengikuti program pendidikan 

seperti kecenderungan untuk menyekolahkan anak-anaknya, berusaha 

untuk mencarikan dan membiayai pendidikan anak dan lain sebagainya. 

Sedangkan respon konatif non-verbal dapat berupa ajakan kepada orang 

lain untuk ikut dalam program pendidikan79. 

Adapun wawancara terhadap saudara Firmansyah S.IP. dalam 

pandangannya mengenai kepemimpinan kepala desa Buareng, mengatakan: 

“Pilkades 2016 di Desa Buareng merupakan contoh konret 

dalam demokrasi di era sekarang. Desa Buareng bisa dijadikan 

contoh bagi desa-desa lain dalam mengimplementasikan amanat 

demokrasi. Terpilihnya Awaluddin A. sebagai kepala desa 

merupakan bukti nyata bahwa masyarakat sudah memiliki 

pengetahuan tentang pendidikan politik dan masyarakat sudah 

mengetahui bahwa dinasti politik desa sebelumnya begitu sempit 
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Pelajar 1998) hal. 21 



 

 
 

untuk memiliki ruang gerak dalam berpartisipasi terhadap kemajuan 

Desa Buareng.”80 

Terdapat penjelasan mengenai respon konatif terhadap masyarakat 

dalam melihat kepala desa Buareng bahwa perilaku/sikap Awaluddin A. 

merupakan hal yang positif mengikuti visi dan misi yang ada yaitu 

memberikan akidah dan kaidah yang berlaku yang menjungjung tinggi sifat 

keislaman. 

Penjelasan dari hasil wawncara, terlihat bahwa dengan 

kepemimpinan Awaluddin A. menjadikan Desa Buareng mengalami 

perubahan dari berbagai sisi. Secara bertahap Desa Buareng mengalami 

peningkatan dalam berbagai bidang membuat masyarakat begitu merespon 

hal-hal positif yang dilakukan oleh Awaluddin A. dan berharap visi dan misi 

yang ada bisa menjadikan Desa Buareng lebih maju. 

Kehidupan Desa Buareng selama pemerintahan Awaluddin A. menjadi 

kehidupan yang lebih baik dan dengan pemerintahannya desa Buareng lebih maju dan 

modern sehingga menjadikan masyarakat lebih maju pula. Harapan masyarakat desa 

akhirnya terwujud setelah pemerintahan sebelumnya yang hanya dikuasai oleh satu 

orang saja selama 15 Tahun atau 3 periode pemerintahan. Masyarakat yang begitu 

antusias dengan berani untuk merubah Desa Buareng menjadi yang terbaik se-

Kabupaten Bone. 

                                                             
80Hasil wawancara dengan Firmansyah S.IP Masyarakat Desa Buareng, pada tanggal 11-05-2018 Pukul 
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    BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Peran kepala dusun pada pemilihan kepala desa tahun 2016 Desa Buareng 

dengan melibatkan para remaja dan tokoh masyarakat. Keterlibatan seorang 

kepala dusun merupakan hal berbeda dari pilkades yang ada di Kecamatan 

Kajuara, dimana untuk mendapatkan suara di setiap dusun harus memiliki 

jaringan yang kuat. Hubungan dari beberapa dusun yang ada memiliki benang 

merah antara satu dusun dengan dusun yang lain, dan itulah yang terjadi pada 

sosok Awaluddin A. yang terpilih jadi Kepala Desa Buareng periode 2017-

2022. 

2. Masyarakat Desa Buareng memberikan respon positif terhadap terpilihnya  

Awaluddin A. sebagai kepala desa karena pemahaman masyarakat yang sudah 

realistis, dimana dulunya takut kepada orang orang kuat (premanisme)  

membuat pemerintahan sebelumnya yang hanya di kuasai oleh satu orang saja 

menjadikan masyarakat bersatu untuk melakukan revolusi pada pilkades 2016.  

Adapun respon yang diberikan masyarakat terhadap Awaluddin A. 

a. Respon Kognitif : Terpilihnya Awaluddin A. dikarenakan memiliki 

kepribadian dan kejujuran yang beriman dan berakhlak mulia. 

b. Respon Afektif  : Sikap kepala desa yang tidak memandang bulu masyarakat 

desa Buareng baik itu keluarga ataupun keturunan bangsawan tetap sama. 



 

 
 

c. Respon Konatif : perubahan yang terjadi dalam pemerintahan desa Buareng 

merupakan bukti nyata yang dilakukan oleh sosok Awaluddin A. menjadikan 

masyarakat percaya akan pemerintahannya. 

B. Implikasi Penelitian 

Dalam deskripsi hasil penelitian ini, penulis ingin menyampaikan 

implikasi dari hasil penelitian, antara lain: 

1. Penelitian ini dapat memberikan pertimbangan dalam pemilihan ataupun 

pilkada bahwa seorang kepala dusun dapat memberikan pengaruh yang besar 

terhadap kepala desa.   

2. Penelitian ini merupakan bagian kecil dari hasil penelitian yang ada seperti 

peneliti-peneliti lainnya. Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih lanjut, dapat 

membaca hasil penelitian lain atau dengan melakukan penelitian yang 

mendalam.  
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Gambar 2. Wawancara dengan Kepala Desa Buareng Awaluddin A. 

 



 

 
 

Gambar 3. Wawancara dengan Kepala Dusun BontoBulaeng Arman 

 

Gambar 4. Wawancara dengan Kepala Dusun Lappamancelling Risnawati 

 

Gambar 5. Wawancara dengan Kepala Dusun Andi Akmal S.Sos 



 

 
 

 

 

Gambar 6. Wawancara dengan Kepala Dusun Salokkae Indar Jaya 

 

Gambar 7. Wawancara dengan Kepala Dusun Soloreng Muh. Syahrir 



 

 
 

 

Gambar 8. Wawancara dengan Tim Sukses/Anggota Kumpulan Remaja Firmansyah 

 

Gambar 9. Rapat pelantikan Awaluddin A. sebagai Kepala Desa Buareng 2017 

 

 



 

 
 

 

 

Gambar 10. Kantor Desa Buareng 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DAFTAR PERTANYAAN 

 

A. Kepala Desa 

1. Apakah Visi dan Misi bapak ketika menjadi calon kepala desa? 

2. Apa saja peran bapak selama mencalonkan diri menjadi kepala desa 

terhadap masyarakat ? 

3. Bagaimana harapan bapak kedepannya setelah menjabat sebagai 

kepala desa? 

B. Kepala Dusun 

1. Apakah ada peran anda selama pilkades 2016? Jika ada apa bentuk 

peran anda pada pilkades tersebut? 

2. Bisakah anda jelaskan, apakah suara dari dusun tersebut 

mempengaruhi terpilihnya Awaluddin A. atau sebaliknya? 

3. Bagaimana pendapat anda terhadap terpilihnya Awaluddin A. sebagai 

kepala desa? 

4. Apa ada peran anda terhadap remaja dan masyarakat terhadap pilkades 

2016 lalu? 

C. Masayarakat 

1. Bagaimana pendapat anda terhadap Pilkades 2016 di Desa Buareng? 

2. Bagaimana pendapat anda terhadap terpilihnya Awaluddin A. sebagai 

kepala desa? 

3. Apa harapan anda terhadap kepala desa sekarang, dan apa harapan 

anda untuk Desa Buareng kedepannya? 
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