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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 Penulisan transliterasi Arab-Latin pedoman transliterasi Arab-Latin 

sesuai pada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan RI. No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 

22 Januari 1988 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad Ws es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط
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 Za Z ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

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

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

tanda (’). 

Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasi sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ا َ Fathah A A 
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 Kasrah I I ا

ا ُ Dammah U U 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ى َ Fathah Ai a dan i 

 Kasrah Au a dan u وَ

 Contoh: 

 kaifa: كَيْف 

هَوْل َ :haula 

Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dengan tanda, yaitu: 

Tanda Nama 
Huruf 

Latin 
Nama 

... ى | ... ا  fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas 

 kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ى

 dammah dan wau Ū u dan garis di atas وُ

Contoh: 
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 māta: مَات  

 ramā: رَمَى 

 qīla: َقيِْل 

 Tā’ marbūtah  

Transliterasi untuk tā’ marbūtah ada dua, yaitu: tā’ marbūtah yang 

hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, yang 

transliterasinya adalah [t]. Sedangkantā’ marbūtahyang mati atau mendapat 

harakat sukun transliterasinya adalah [h]. 

   Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūtahdiikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka tā’ marbūtahitu transliterasinya dengan [h].  

Contoh:  

طْفَال  لَ  ا ضَه   رَوْ  ِ  : raudah al-atfāl 

ضِلهَ  الْفَا يْنَه   الْمَدِ  ُ  : al-madīnah al-fādilah 

Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasinya ini dilambangkan 

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

Contoh: 

 rabbanā : رَبَّنَا 

يْنَا   najjainā : نَجَّ

م  al-haqq : نَ ع ِ

Jika hurufى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ي) maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(ī). 

Contoh:  
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عَلِي  ِّ :’Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

عَرَبِي ِّ :’Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 

Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال 

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

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

Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

Contoh: 

الَشَّمْس ُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

لْزَلهَ  الَزَّ   ُ : al-zalzalah (al-zalzalah) 

الَْفَلْسَفَه     ُ : al-falsafah 

Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (,) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif.  

Contoh: 

وْن ر   ta’muruna: تَأَمْ 

الَنَّوْع ُ :al-nau‘ 

شَيْء ُ :syai’un 

Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
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transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an (dari al-Qur’an), Alhamdulillah 

dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

Lafz al-Jalālah  َّّاُلل) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah.  

Contoh: 

اللَّّ  دِيْن   ِ  dīnullāh billāh َّّبِِالل 

Adapun tā marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafadz al-

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

اللَّّ  رَحْمَهِ  فِيْ  ه مْ   ِhum fī rahmatillāh 

Huruf Kapital  

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

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

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

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

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

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

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga 

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 

(CK, DP, CDK, dan DR). 

Contoh: 
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Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin Wudi’a  linnāsi bi Bakkata mubārakan 

Syahrul-lazī unzila fihi al-Qur’ān 

Nasīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Nasr al-Farābī 

Al-Gazrālī 

Al-Munqiz min al-Dalāl 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū Wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi Wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

I.  = Sebelum Masehi 

W  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

QS…/…:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali-‘Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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        ABSTRAK 
 

Nama  : Yogi Pratama 

NIM  : 30600119087 

Judul Skripsi : Proxy Politik Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Desa Di 
Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa  

 Penelitian ini membahas mengenai proses terbentuknya Proxy politik 
dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa di Desa Parigi Kecamatan 
Tinggimoncong Kabupaten Gowa serta bagaimana keberadaannya 
memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat. 

 Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan 

metode pendekatan historis (sejarah) dengan melihat konsep kekuasaan dan 

politik dari masa lampau dan masa sekarang. Adapun sumber data dalam 

penelitian ini adalah data primer yang diambil dari hasil wawancara dan data 

sekunder yang bersumber dari beberapa hasil bacaan berupa tesis, skripsi, 

jurnal, dan lain sebagainya. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian adalah metode observasi yang dilakukan melalui 

proses pengamatan langsung oleh peneliti, dan metode wawancara yang 

dilakukan oleh beberapa informan yang terkait. Teknik analisis data yang 

dilakukan dengan melalui proses pengumpulan dan pengaturan data secara 
sistematis.  

 Hasil penelitian ini menjelaskan. Apa yang dilakukan Yahya Natsir Dg. 

Nai dalam keterlibatannya dalam kemenangan Ibu Siti Aida sebagai Kepala 

Desa Di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa peneliti 

simpulkan sebagai Proxy Politik. Terpilihnya Ibu Siti Aida sebagai Kepala Desa 

Di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa merupakan 

bentuk besarnya pengaruh Yahya Natsir Dg. Nai sebagai Kepala Desa 

sebelumnya dalam mempengaruhi jalannya proses kontestasi pemilihan 

kepala desa. Karena penguasaan terhadap sumber daya khususnya mata air 

yang menjadi kebutuhan Masyarakat dijadikan alat instrumen politik untuk 

membangun kekuasaan dan pengaruhnya. Namun kondisi ini berdampak pada 

Pembangunan desa yang tidak maksimal akibat adanya kepentingan politik 
yang lebih dominan dibandingkan kepentingan Masyarakat secara luas. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Desa merupakan masyarakat adat ataupun dituturkan dengan nama 

lain, selanjutnya disebut desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batasan daerah yang berwenang untuk mengendalikan serta 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

bersumber pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, serta hak tradisional 

yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Desa adalah bagian dari Pemerintahan paling bawah 

dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia, sehingga Desa adalah 

peninggalan yang sangat berharga untuk Pemerintah Indonesia yang 

kemudian butuh adanya peningkatan mutu. 

Masyarakat Desa mempunyai kesamaan dan kesatuan atas perasaan 

sehingga masyarakat Desa mempunyai kekerabatan yang lebih unggul 

dibanding dengan masyarakat perkotaan. Masyarakat Desa dalam kajian sosial 

masih mempertahankan rasa solidaritas yang besar sehingga rasa kemanusian 

tetap kita rasakan bila kemudian menjalani kehidupan di Pedesaan. Solidaritas 

merupakan suatu jalinan primordial masyarakat yang mempersatukan 

bermacam latar belakang orang guna dapat hidup bersama. 

Pemilihan Kepala desa adalah wujud demokrasi politik yang sangat 

mendasar. Badan Permusyawaratan desa mengawasi pemilihan kepala Desa 
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serta secara efisien menetapkan kerangka penyelenggaraan pemilihan calon 

kepala desa. Kepala desa diseleksi secara langsung, universal, bebas, personal, 

jujur, serta adil. Tata metode pencalonan serta pemilihan Digunakan untuk 

memilih kepala desa1. 

Kekuasaan, modal materi, serta modal sosial pada dasarnya menjadi 

alat guna mencapai kemenangan. Disini Calon Kepala Desa memainkan 

sumber kekuasaan guna mendapatkan sokongan sebanyak- banyaknya. Dalam 

prakteknya Calon Kepala Desa memerlukan suatu metode yang efisien. Lewat 

pertimbangan-pertimbangan yang matang seperti membuat rancangan 

strategi hingga pada menggunakan jalinan keluarga selaku tim sukses untuk 

melanggengkan kekuasaan, sumber kekuasaan itu diharapkan dapat menarik 

sokongan yang lebih banyak pula2. 

Pemilihan Kepala Desa cara untuk memilih wakil- wakil di parlemen 

maupun pemerintah. An-Nisa/4:144 yang berbunyi: 

نْ 
َ
تُرِيْدُوْنَ ا

َ
مُؤْمِنِيْنََۚ ا

ْ
وْلِيَاۤءَ مِنْ دُوْنِ ال

َ
فِرِيْنَ ا

ٰ
ك

ْ
ا تَتَّخِذُوا ال

َ
مَنُوْا ل

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
مْ يٰٓا

ُ
يْك

َ
ِ عَل ه وْا لِلِّ

ُ
عَل جْ

َ
ت

بِيْنًا طٰنًا مُّ
ْ
١ سُل  

 
1  Kur Junaidi dan Tuti Lestari, Peran Kekerabatan dalam Pemenangan Pemilihan 
Kepala  Desa Menjalin Tahun 2018, Journal Socio Politico vol. 3 no.  2 (Palangka Raya: 
Universitas PGRI Palangka Raya). H, 91 
2  Kur Junaidi dan Tuti Lestari, Peran Kekerabatan dalam Pemenangan Pemilihan 
Kepala  Desa Menjalin Tahun 2018, Journal Socio Politico vol. 3 no.  2 (Palangka Raya: 
Universitas PGRI Palangka Raya). H, 89 
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Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu menjadikan 
orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin 
Apakah kamu ingin memberikan alasan yang jelas bagi Allah (untuk 
menghukummu)”.3 
Menurut Al-Quran di atas, Allah melarang orang beriman menganggap 

orang kafir sebagai sahabat yang lebih dekat dari pada orang beriman. Pada 

bagian ini, "wali" mengacu pada berteman dengan mereka, setia, jujur, dan 

rahasia, serta membagikan rahasia pengikutnya kepada mereka.4 

Kepala desa merupakan salah satu komponen kecil dalam 

pemerintahan di daerah yang dipilih oleh rakyat desa yang memenuhi syarat-

syarat yang sesuai, dengan masa jabatan enam tahun dan mempunyai bekal 

perbaikan.5 Kepala desa bertanggung jawab kepada penduduk desa, yang 

dimana proses akuntabilitasnya dikomunikasikan kepada bupati /walikota 

melalui camat. Calon yang memenuhi ketentuan akan ditetapkan selaku calon 

kepala desa oleh KPU.  

Desa pada umumnya memiliki kewenangan atau kegiatan untuk 

mengatur, mengembangkan, mengoperasikan dan memberikan sarana kepada 

penduduk desa. Seluruh otoritas yang melibatkan diri pada operasi struktural 

tingkat desa adalah misi maupun dukungan dari negara. Aspek struktural 

pemerintahan menekankan, melalui pemerintah desa, memiliki persoalan-

 
3 Kementerian Agama RI. Mushaf Al Qur’an Tajwid dan Terjemah (Solo: Abyan, 2014). 
4 Kementerian Agama RI. Tafsir Ringkas Al-Qur’an Al-Karim (Jakarta: Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2015), Hal. 274. 
5 Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Ketentuan Tentang Tata Cara 

Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Diatur 
Dengan Peraturan Daerah Atau Kota. 
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persoalan yang berkaitan dengan demokrasi pada umumnya serta 

kewenangan dan tanggung jawabnya untuk berpartisipasi. Ada juga konsep 

politik kekerabatan.6 

Secara umum, calon kepala desa memiliki jaringan keluarga yang 

kokoh, sehat, serta kompak, dan mereka yang mempunyai banyak uang 

memiliki kesempatan terbaik untuk memenangkan kontestasi tersebut. Calon 

kepala desa kerap kali merupakan orang-orang yang mempunyai kekuatan 

politik serta ekonomi di komunitasnya. Tindakan politik terikat erat dengan 

seluruh masyarakat. Kegiatan politik dalam masyarakat adalah bagian dari 

interaksi sehari- hari masyarakat negeri dengan pemerintah, maupun lembaga 

di luar pemerintah( informal), yang sudah menciptakan serta membentuk 

perbandingan pendapat, pemikiran, serta pengetahuan tentang sikap politik 

dalam masyarakat, sehingga mempengaruhi keseluruhan sistem politik., 

termasuk pemilihan kepala desa.7 

Dalam pemilihan kepala desa, prosedur yang langsung, bebas, rahasia, 

jujur, umum, serta adil juga menunjang dalam perebutan kekuasaan. 

Pemilihan kepala desa dibagi dalam beberapa tahapan, diawali dengan 

pencalonan serta diakhiri dengan pengangkatan kepala desa terpilih. 

Masyarakat relatif acuh tidak acuh terhadap pemilu kali ini, sehingga bisa 

berakibat pada rendahnya tingkatan keterlibatan publik. Di Indonesia, 

 
6 Indar Arifin, Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik, Hal. 27. 
7 Muh. Iqra Harsuda Muda, “Perilaku Politik Masyarakat dalam Pemilihan Calon Kepala 

Desa di Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa”, Skripsi (Makassar: Fak.Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020). h.3  
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ketokohan serta kekeluargaan seorang politikus dianggap sangat berpengaruh 

terhadap masyarakat dalam pemilihan umum. Oleh sebab itu banyak politikus 

yang senantiasa menghubungkan garis generasi agar supaya senantiasa jaya 

dan memperoleh kekuasaan serta kekayaan. Sama halnya dalam pemilihan 

kepala desa saat ini kekeluargaan serta garis generasi masih diterapkan. Bila 

hanya mengandalkan garis keluarga serta garis generasi ialah sesuatu 

kesalahan besar. Akan tetapi realitanya perilaku masyarakat yang apatis 

tersebut senantiasa digunakan oleh orang- orang yang mau memakai 

kekuatan politiknya buat memperoleh kekuasaan. 

Dalam kontestasi pemilihan kepala desa, Yahya Natsir Dg. Nai 

menggunakan strategi unik dengan melibatkan istrinya sebagai pihak 

pengganti atau pihak ketiga dalam upaya mempertahankan masa 

kekuasaannya di pemerintahan desa. Langkah ini diduga karena faktor usia 

yang tidak muda lagi dan untuk tetap menjaga kontrol atas kebijakan dan arah 

pembangunan desa, meskipun secara formal jabatan kepala desa tidak lagi 

dipegang langsung olehnya. Strategi tersebut menunjukkan adanya dinamika 

Proxy yang seringkali dipengaruhi oleh kepentingan individu atau kelompok. 

Seperti sekelompok desa yang  ingin mendapatkan kekuasaan untuk 

melangkah lebih jauh agar kekuasaan tersebut tetap jatuh kepada garis 

keturunannya. Sebelum mendalami arti perang proxy, mari kita lihat 

perkembangannya di berbagai wilayah di dunia. Proxy War merupakan jenis 

perang yang paling murah atau setidaknya merupakan upaya untuk 

mempertahankan zona pertempuran tetap sepanas yang diinginkan. Perang 
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proxy adalah perang di mana pihak ketiga digunakan sebagai pengganti tidak 

langsung untuk mencapai serangkaian tujuan strategis8. 

Istilah "pihak ketiga" dalam konteks proxy politik sering disebut 

sebagai "pihak pengganti" karena mereka bertindak sebagai pengganti atau 

perantara atas nama pihak lain. Mereka bukan pihak langsung yang memiliki 

kepentingan yang diperjuangkan, melainkan mereka mewakili atau 

menggantikan kepentingan pihak lain. Dalam dunia politik, pihak ketiga atau 

proxy seringkali dihadirkan untuk melakukan kegiatan atau memperjuangkan 

kepentingan atas nama kelompok atau individu lain, yang mungkin tidak bisa 

atau tidak ingin secara langsung terlibat dalam suatu aktivitas politik tertentu. 

Pihak ketiga ini bertindak sebagai pengganti  atau perantara yang 

menjalankan tugas, mempengaruhi keputusan, atau mewakili kepentingan 

pihak utama tanpa harus secara langsung mewujudkan kehadiran  mereka 

sendiri. 

Dengan demikian, istilah "pihak pengganti" atau "pihak ketiga" dalam 

proxy politik menggambarkan peran mereka sebagai pengganti yang 

mengambil alih atau mewakili kepentingan pihak lain. Mereka dapat 

melakukan tindakan atau berbicara atas nama pihak utama untuk memajukan 

agenda atau kepentingan tertentu tanpa harus mengungkapkan identitas 

pihak utama tersebut. Ini  

memungkinkan pihak utama untuk tetap anonim atau menjaga jarak 

 
8  Allan R. Millett,”Dwight D. Eisenhower and the Korean War: Cautionary Tale and 
Hopeful Precedent”, Journal of American-East Asian Relations. 2001 
 

https://brill.com/view/journals/jaer/jaer-overview.xml
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dari aktivitas politik tertentu. Proxy didefinisikan sebagai konflik dimana 

pihak ketiga  melakukan intervensi secara tidak langsung untuk 

mempengaruhi hasil strategis  yang menguntungkan oleh pihak lain.9 

Meskipun istilah "proxy" dapat merujuk pada berbagai konsep 

tergantung pada konteksnya, istilah ini paling umum digunakan dalam politik 

internasional (hubungan internasional) untuk merujuk pada situasi di mana 

satu negara atau entitas menggunakan atau mendukung pihak ketiga 

(kelompok atau entitas), sebagai wakil atau sarana untuk mencapai tujuannya, 

biasanya dalam konflik atau persaingan dengan negara lain. Ini berbeda dari 

konsep "proxy" dalam politik domestik, di mana istilah tersebut merujuk pada 

penggunaan perantara atau perwakilan untuk mewakili kepentingan atau 

tindakan individu atau kelompok dalam proses politik domestik. 

Jadi, penggunaan "proxy" dalam politik internasional (Hubungan 

Internasional) menekankan penggunaan perantara dalam konflik 

antarnegara, sementara dalam politik domestik, itu menyoroti peran pihak 

ketiga dalam mewakili atau menjalankan kepentingan individu atau kelompok 

dalam proses politik negara tertentu proxy adalah peran terselubung di mana 

satu pihak mempekerjakan orang lain atau pihak ketiga untuk mendapatkan 

keunggulan atas lawannya. Dengan kata lain, politik cerdas menyiratkan 

bahwa perang tidak menggunakan taktik terselubung untuk mengalahkan 

lawan melalui penggunaan pihak ketiga.10 Hal tersebut menjadikan akibat dari 

 
9 Andrew Mumford, “Proxy Warfare and Future of the Conflict”, The RUSI Journal, Vol. 

158. No.2, h. 40-46, 2013 
10 Neo Respublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4. No. 2. (2023), h. 236 
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sebuah fenomena terpilihnya Ibu siti Ida menjadi kepala Desa di desa Parigi. 

Dimana Yahya Natsir Dg Nai menggunakan istrinya untuk menduduki jabatan 

kepala Desa Parigi. Posisi ibu Siti Aida Nur dijadikan proxy atau simbol 

representasi kekuasaan politik Yahya Natsir Dg Nai di lingkungan desa Parigi 

Kecamatan Tinggimoncong di Kabupaten Gowa. 

Desa Parigi terletak di Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, 

Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Ibukota Saluttowa, desa yang terletak 9 

kilometer dari Malino, ibu kota kabupaten. Desa Parigi terletak di wilayah 

dataran tinggi seluas 124 km2 dan terdiri dari 5 dusun. Desa Parigi 

berpenduduk 756 jiwa. 

Dalam proses pemilihan Kepala Desa, masyarakat Desa Parigi 

menunjukkan pandangan dan perilaku politik yang beragam. Mereka tampak 

cukup bersemangat dalam berbagai cara menyambut hari pemungutan suara. 

Hal ini termasuk sedikit perbincangan yang terjadi secara kebetulan saat para 

tetangga berkumpul. Beberapa topik yang dibahas adalah nama calon, serta 

kualitas dan kepercayaan calon di mata masyarakat. 

Dalam memilih pemimpin desa, masyarakat harus mempertimbangkan 

visi dan tujuan masing-masing calon untuk menjamin pertumbuhan desa yang 

lebih 

besar. Namun pada pemilihan kepala Desa Parigi, masyarakat lebih cenderung 

memilih calon berdasarkan kedekatan dengan kepala desa sebelumnya 

dibandingkan terlebih dahulu mengkaji visi dan tujuan calon dalam program 

pembangunan desa. 
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Yahya Natsir Dg. Nai mampu membangun dan menjadikan dirinya 

sebagai sosok baru yang dipercaya oleh masyarakat Desa Parigi melalui 

program-program yang dilaksanakannya selama menjabat sebagai kepala 

desa, terbukti dengan Yahya Natsir Dg. Nai kemudian menjadikan Ibu Siti Aida 

Nur yang notabene istrinya sebagai calon kepala desa baru, pada saat 

kontestasi pemilihan kepala desa di Desa Parigi menghadirkan Ibu Siti Aida 

Nur sebagai pemenang pada kontestasi pemilihan kepala desa pada saat itu. 

Penelitian ini menganalisis dan menggambarkan bagaimana hubungan 

kekerabatan mempengaruhi perilaku memilih pada pemilihan kepala desa di 

Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong. Bagi masyarakat Desa Parigi, jika 

kekerabatan seorang calon sudah dikenal atau mempunyai gelar bangsawan, 

maka masyarakat akan cenderung memilih calon tersebut tanpa 

mempertimbangkan latar belakang calon tersebut dan pengetahuannya 

mengenai politik atau pemerintahan dalam kontestasi pemilihan kepala desa. 

Berdasarkan uraian di atas pada penelitian ini, penulis memfokuskan 

proxy politik di Desa Parigi yang sangat berpengaruh pada Pemilihan Kepala 

Desa Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten gowa. Oleh karena itu, 

penulis tertarik menyempurnakan dan memperdalam kajiannya dalam 

penelitian ini dengan judul “Proxy Politik Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala 

Desa Di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana praktik Proxy politik 
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berperan dalam kontestasi pemilihan kepala desa di Desa Parigi Kecamatan 

Tinggimoncong Kabupaten Gowa. 

2. Deskripsi Fokus 

Proxy Politik Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Desa di Desa Parigi 

Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Deskripsi fokus dalam 

penelitian juga bertujuan agar dapat mempermudah peneliti dan pembaca 

dalam memahami dan mendeskripsikan hal-hal yang penting dari judul yang 

diangkat. Berdasarkan fokus penelitian di atas dapat dideskripsikan ke dalam 

sub fokus masalah : 

Fokus penelitian ini terletak pada dinamika kontestasi pemilihan 

kepala desa yang masih dipengaruhi oleh keberadaan figur tertentu yang 

memiliki kekuatan atau pengaruh signifikan di masyarakat. Dimana pengaruh 

tersebut digunakan untuk mempertahankan masa jabatannya dengan 

menggunakan pihak ketiga atau pihak pengganti yang dapat dikatakan  dengan 

Proxy politik. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pola terbentuknya proxy politik di Desa Parigi Kecamatan 

Tinggimoncong? 

2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari Proxy politik di Desa Parigi 

Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak proxy politik dalam 
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kontestasi pemilihan kepala desa terhadap perilaku politik masyarakat di 

Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa dengan 

menggunakan rumusan masalah di atas. Sementara itu, berikut adalah 

kegunaan dari penelitian ini. 

1. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini bertujuan agar dapat bermanfaat dan membantu 

memperluas pengetahuan para mahasiswa yang mempelajari ilmu politik, 

sehingga mereka dapat memperoleh perkembangan dan kegunaan informasi 

dari sudut pandang perilaku politik. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proxy politik dalam 

pemilihan kepala desa di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten 

Gowa. 

E. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka ini berupaya membedakan tulisan dan penelitian 

penulis dengan karya literatur sebelumnya yang berkaitan dengan 

pembahasan penulis. Literaturnya adalah sebagai berikut: 

1. Rini Anggriani Syukri dalam skripsi berjudul “Garis keturunan dalam 

pemilihan kepala desa di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten 

Barru”. Penelitian tersebut menggunakan penelitian dengan jenis 

kualitatif. Penelitian ini membahas mengenai kontestasi politik lokal 

pemilihan kepala Desa yang masih sangat kental dan kuat ikatan garis 
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keturunan atau kekerabatannya. Tujuan dilakukannya penelitian ini 

untuk menganalisis dan menjelaskan tentang ketahanan silsilah 

kekerabatan dan garis keturunan seorang H. Toba di Desa Binuang 

Kecamatan Balusu Kabupaten Barru mampu bertahan pada pemilihan 

kepala desa. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa silsilah dan 

garis keturunan Desa Binuang Kabupaten Barru, di mana kekuasaan 

kepala desa dikuasai oleh marga. Kekuatan klan, anggota keluarga 

pada golongan bangsawan, kentalnya legitimasi kekuasaan yang 

terdapat dalam golongan masyarakat adalah sebab keberadaan 

pemimpin pada golongan bangsawan Kecamatan Balusu Kabupaten 

Barru khususnya yang terdapat di Desa Binuang. Keturunan 

bangsawan juga bisa menjadi pemimpin, yang mungkin didukung oleh 

sumber daya sosial dan ekonomi bangsawan untuk menggantikan 

atau mempengaruhi hasil pemilu desa. Ketiga faktor inilah yang 

mendongkrak dukungan kaum bangsawan terhadap keturunan H. 

Toba pada pemilu di Desa Binuang, Kabupaten Barru, Kecamatan 

Balusu.11 

2. Galank Pratama dalam skripsinya mengenai “Dinasti Politik Dalam 

Pemilihan Kepala Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat 

Kabupaten Jeneponto”. Penelitian tersebut menggunakan penelitian 

kualitatif dan bersumber dari wawancara yang mendalam dengan 

 
11 Rini Anggriani Syukri, Skripsi, Garis Keturunan Dalam Pemilihan Kepala Desa di 

Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, (Makassar; Universitas Hasanuddin, 
2021) 
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responden. Dalam pembahasan ini kita melihat sistem kemahakuasaan 

yang telah lama ada dalam sejarah kemajuan Indonesia. Akibat 

penerapan sistem politik yang ada saat itu, masyarakat pun terpecah 

menjadi tiga struktur sosial, yaitu Karaeng, Tomaradeka, dan Ata. 

Perpecahan mendasar ini masih diakui oleh masyarakat Kota 

Banrimanurung, dimana karaeng dikenal sebagai kumpulan yang lahir 

sebagai pionir. Pertanyaan ini bertujuan untuk menggambarkan 

kejadian gaib dalam perkembangan konvensi politik di Kota 

Banrimanurung, bagaimana mempertahankan kendali. Tujuan dari 

penyelidikan ini adalah untuk memahami penyebab norma-norma 

politik yang bertahan dengan menggunakan teknik-teknik utama dan 

modal sosial sebagai kerabat ace atau karaeng. Selain itu, ia melakukan 

kontrol terhadap para spesialis dengan mengadili para pengikutnya. 

Bayangkan keberlangsungan dinasti politik ini, karena Andi Rustam Bj 

Karaeng Lolo adalah kerabat Kepala Desa dan Karaeng.12 

3. ahmad Kamal Dahlan, Ariana Yunus dan Sakinah Nadir mengenai 

“Proxy Politik Dalam Keterpilihan Erna Rasyid Sebagai Ketua DPD II 

Partai Golkar Kota Pare-Pare” dalam penulisan tersebut menggunakan 

metode Penelitian kualitatif untuk menjelaskan pengaruh Taufan Pawe 

dalam pemilihan ketua DPD II Partai Golkar kota Parepare. Penelitian 

ini menggunakan teknik wawancara mendalam. Data wawancara yang 

 
12 Galank Pratama, Skripsi, Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa 

Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto (Makassar; Universitas 
Hasanuddin, 2020) 
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diperoleh dari informan kemudian diinterpretasikan sesuai dengan 

kebutuhan penelitian dengan menggunakan metode interpretatif. Hasil 

penelitian ini menjelaskan. Apa yang dilakukan Taufan Pawe dalam 

Keterlibatannya dalam Kemenangan Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai 

Ketua DPD II Partai Golkar kota Parepare peneliti simpulkan sebagai 

Proxies Politik. Terpilihnya Erna Rasyid Taufan Pawe sebagai Ketua 

DPD II Partai Golkar Kota Parepare merupakan bentuk besarnya 

pengaruh Taufan Pawe sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi 

Selatan dalam mempengaruhi jalannya proses seleksi.13 

4. Zaldy Rusnaedy dan Titin Purwaningsih, Jurnal, “Keluarga Politik Yasin 

Limpo Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2015” 

Jurnal ini menggambarkan perjalanan keluarga politik Yasin Limpo 

dalam pemilihan Bupati 2015. Penelitian tersebut menggunakan 

pendekatan kualitatif, di mana pengaruh utama modal sebenarnya 

adalah warisan yang dimiliki Bupati atau salah satu anggota keluarga 

tertua, selama dua periode. Modal politik keluarga Yasin Limpo terdiri 

dari modal sosial, finansial, sosial, dan politik. Oleh karena itu, pasal ini 

mendefinisikan penguasaan atas kekayaan warisan yang berdampak 

pada rentannya calon anggota keluarga dalam pemilihan kepala 

daerah. Salah satu modal yang diperoleh adalah warisan berbasis 

massa, birokrasi, serta warisan sebagian besar program kapitalisme 

 
13 Ahmad Kamal Dahlan, Ariana Yunus dan Sakinah Nadir, Jurnal, Proxy politik dalam keterpilihan 
Erna Rasyid Sebagai Ketua DPD II Partai golkar Kota Parepare, (Vol. 4, No. 2, Makassar; Jurnal 
Ilmu Pemerintahan UNHAS, 2023). 
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yang juga mempunyai dampak yang sangat besar. Dominasi keturunan 

koneksi Yasin Limpo semakin berkembang di Kabupaten Gowa, ketika 

Adnan Purichta Ichsan dan Tenri Olle Yasin Limpo memperebutkan 

calon yang paling membumi dalam pengambilan keputusan kepala 

daerah tahun 2015.14 

5. Penelitian ini dilakukan oleh Wisuka, Irfan Bagus mengenai “Intervensi 

Iran Terhadap Pemberontakan AL-HOUTHI Dalam Konflik Internal 

Yaman”. Dalam tulisan tersebut digunakan metode penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan Teknik 

pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan teknik 

penelitian kepustakaan atau library research dimana untuk 

mendapatkan data berasal dari literatur, jurnal, laporan penelitian, 

internet serta berbagai liputan yang ditampilkan dari majalah atau 

koran. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan model 

interaktif, melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, 

yaitu; reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/ verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik di Yaman merupakan 

konflik kepentingan yang melibatkan berbagai macam aktor yang 

dipicu oleh isu demokratisasi, isu kesejahteraan dan konflik agama. 

Motif Iran adalah adanya suatu kepentingan Ideologis Politis yang 

dibuktikan dengan adanya bantuan yang diberikan Iran kepada Syiah 

 
14 11Zaldy Rusnaedy dan Titin Purwaningsih, Jurnal, Keluarga Politik Yasin Limpo Pada 

Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2015, (Vol. 3, No. 2, Jakarta; Jurnal Politik 
UI, 2018) 
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Houthi. Iran mempunyai kepentingan memperluas hegemoninya di 

kawasan Timur Tengah, Syi’ah Houthi sebagai alat Proxy War untuk 

mensukseskan misi penyebaran ide Revolusi Iran di Timur Tengah. 

Masalah ini Iran mengintervensi konflik internal di Yaman adalah 

bukan murni terkait ideologi melainkan ada kepentingan geopolitik 

yang ingin didapatkan iran dari negara Yaman. Kata Kunci : Al-Houthi, 

Intervensi Iran, Konflik Internal Yaman.15 

 Dari kelima pemikiran tersebut terlihat adanya kemiripan dalam membangun 

sistem pertanyaan investigasi, yaitu menjadi perantara politik tertentu 

sebagai objek investigasi, namun secara umum, pertanyaan ini tentu memiliki 

perbedaan yang signifikan dengan investigasi sebelumnya. Perbedaannya 

antara lain inti permasalahan, pendekatan hipotesis yang digunakan, strategi 

investigasi, dan investigasi yang terjadi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Galang Pratama mengenai “Dinasti Politik” atau politik kekerabatan yang 

turun temurun, sedangkan Dalam penelitian ini, peneliti mendorong untuk 

mencermati “Proxy Politik” atau lebih dikenal dengan pihak ketiga atau peran 

pengganti yang tidak memiliki hubungan darah. Serta permasalahan atau 

masukan sosial politik yang muncul dari tradisi politik yang terjadi di Desa 

Parigi Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa. 

 

 
 
 

 
15  Wisuka dan Irfan Bagoes, Thesis, Intervensi  Iran Terhadap  Pemberontakan Al-Houthi 

Dalam Konflik Internal Yaman,2019. (Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran 

Yogyakarta) 
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  BAB II 
LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Teori 

1. Teori Politik Kekerabatan  

Politik berbasis kekerabatan adalah ketika suatu kekuasaan tidak 

hanya diwariskan dari generasi ke generasi oleh satu keluarga, tetapi juga 

dihubungkan oleh garis keturunan atau marga dari banyak keluarga, yang 

memungkinkan semua anggota keluarga merasakan sukses dari salah satu 

keluarga yang memperoleh kekuasaan. Realitas menunjukkan bahwa ketika 

sebuah keluarga dapat mencapai posisi berkuasa di suatu wilayah, maka 

secara otomatis keluarganya dianggap sebagai elit di tempat tersebut. 

Khususnya di Indonesia, sistem monarki atau kerajaan yang memungkinkan 

kekuasaan diwariskan melalui keluarga sudah tidak berlaku. Namun, meski 

sistem demokrasi ada, pelaksanaannya masih jauh dari ideal dan tampak 

hanya sebatas pada undang-undang, peraturan pemerintah, serta tata cara 

pemilihan yang bersifat formal dan menyimpan banyak kelemahan, serta tidak 

menjamin adanya proses rekrutmen politik yang demokratis dan beralasan. 

Dalam praktiknya, seringkali terlihat bahwa kekuasaan di suatu daerah 

dikuasai dan dikendalikan oleh sekelompok elit tertentu.16 

Politik kekerabatan mencerminkan serangkaian strategi untuk 

 
16 Kur junaidi dan Tuti Lestari, Peran Kekerabatan dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Desa 
Menjalin Tahun 2018, Journal Socio Politico vol. 3 no. 2 (Palangka Raya: Universitas PGRI 
Palangka Raya). H, 92 
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mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya dengan cara meneruskan 

kekuasaan yang sudah ada kepada individu yang memiliki ikatan keluarga 

dengan pemegang tampuk kekuasaan sebelumnya. 17Dalam sebuah lembaga 

politik, pola yang melibatkan hubungan kekeluargaan sering kali mendapat 

kesempatan khusus untuk menduduki jabatan penting dalam struktur 

organisasi. Di samping itu, politik kekerabatan juga menciptakan pengaturan 

kekuatan politik di dalam keluarga, misalnya dengan mendukung salah satu 

anggota untuk bergabung dengan partai yang berbeda dalam persaingan 

meraih posisi penting dan kekuasaan. 

Kekerabatan memainkan peran penting dalam interaksi sosial sehari-

hari, mencakup hubungan keluarga, ikatan darah, pernikahan, serta hubungan 

yang lebih luas seperti suku dan marga. Dalam penelitian ini, politik 

kekerabatan terlihat dominan pada aspek marga18. Jika politik politik 

semacam ini terus berkembang, hal ini dapat memperkuat dominasi 

kekuasaan oleh kelompok tertentu, yang memunculkan kekhawatiran di 

masyarakat. Ketika kepemimpinan dikuasai oleh kelompok yang memiliki 

hubungan keluarga atau pertemanan, akan sulit untuk mewujudkan 

pemerintahan yang adil, bersih, dan demokratis. Di desa Parigi, politik 

kekerabatan terlihat nyata, dengan kepala desa saat ini mendapat dukungan 

 
17  Bambang  Arianto, Menakar Politik Kekerabatan dalam Kontestasi Pemilihan Kepala 
Daerah 2020, Jurnal Ilmu politik dan Pemerintahan vol. 7 no 1 (Tasikmalaya: Universitas 
Siliwangi). H, 86 
18  Kur junaidi dan Tuti Lestari, Peran Kekerabatan dalam Pemenangan Pemilihan 
Kepala Desa Menjalin Tahun 2018, Journal Socio Politico vol. 3 no. 2 (Palangka Raya: 
Universitas PGRI Palangka Raya). H, 93 
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besar dari keluarga dan orang-orang satu marga. Hubungan dekat dengan 

tokoh masyarakat dapat mendorong praktik nepotisme dan favoritisme, serta 

memusatkan politik pada kepentingan keluarga atau marga tertentu. 

Peranan hubungan kekeluargaan dalam pemilihan kepala desa di Desa 

Parigi Pun menjadi salah satu elemen yang mempengaruhi pilihan masyarakat 

terhadap calon pemimpin desa. Keluarga di sini berfungsi untuk 

menginformasikan mengenai kondisi warga maupun kebutuhan pada saat 

tersebut, membantu pemilih baru untuk memilih calon yang relevan, serta 

memberikan dorongan. Tidak hanya anggota keluarga sedarah yang 

diperhatikan, tetapi juga semua orang yang memiliki semarga dengan calon 

kepala desa, menjadi fokus utama untuk menggalang suara. Dalam praktiknya, 

hubungan kekeluargaan masih terlihat melalui sistem kekeluargaan dalam 

berkehidupan sehari-hari, dan kaum elit yang terhubung melalui ikatan 

kekeluargaan masih mendominasi dalam masyarakat.19Jaringan kekeluargaan 

menjadi keuntungan bagi kandidat dalam memperoleh suara, dan dapat 

dikatakan bahwa hingga kini campur tangan sistem kekeluargaan dalam 

politik desa masih sangat umum. Ternyata, dalam pemilihan kepala desa ini 

bukan hanya tentang politik kekeluargaan, tetapi juga menghadapi potensi 

bahaya patronase dan klientelisme, sehingga pemilihan tersebut tetap 

berfungsi sebagai bagian dari demokrasi. Dalam praktiknya, demokrasi 

dipahami sebagai pemberian hak atau kebebasan bagi masyarakat untuk 

 
19  Kur junaidi dan Tuti Lestari, Peran Kekerabatan dalam Pemenangan Pemilihan 
Kepala Desa Menjalin Tahun 2018, Journal Socio Politico vol. 3 no. 2 (Palangka Raya: 
Universitas PGRI Palangka Raya). Hh, 92 
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terlibat dalam politik dan memiliki hak untuk membuat keputusan politik, 

yang biasanya dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung20. 

Namun, pada kenyataannya, masih ada berbagai strategi yang dapat 

mengakibatkan dampak negatif, seperti praktik patronase dan klientelisme, 

yang menjadikan pemilihan tersebut tidak dapat dikatakan demokratis. 

Dalam proses pemilihan kepala desa di wilayah penelitian ini, kualitas 

calon seringkali menjadi faktor yang kurang diprioritaskan. Kemenangan lebih 

banyak ditentukan oleh jumlah suara dari keluarga dan kerabat calon. Data 

menunjukkan bahwa mayoritas suara berasal dari individu-individu yang 

memiliki kesamaan marga dengan calon kepala desa. Selain itu, dukungan dari 

desa sebelumnya yang memiliki hubungan erat dengan calon juga menjadi 

faktor pendukung.21 

Masyarakat cenderung memilih berdasarkan marga karena 

menganggap bahwa orang semarga merupakan bagian dari keluarga 

berdasarkan hasil wawancara, banyak masyarakat menyatakan bahwa jika 

keluarga sendiri bisa menang, maka tidak ada alasan untuk memilih orang lain. 

Hubungan semarga dianggap sebagai ikatan keluarga. 

Namun, kualitas calon kepala desa tidak selalu terjamin karena adanya 

pengaruh dari kepala desa sebelumnya. Dalam konteks politik kekerabatan 

 
20  Bambang  Arianto, Menakar Politik Kekerabatan dalam Kontestasi Pemilihan Kepala 
Daerah 2020, Jurnal Ilmu politik dan Pemerintahan vol. 7 no 1 (Tasikmalaya: Universitas 
Siliwangi). H, 92 
21  Bambang  Arianto, Menakar Politik Kekerabatan dalam Kontestasi Pemilihan Kepala 
Daerah 2020, Jurnal Ilmu politik dan Pemerintahan vol. 7 no 1 (Tasikmalaya: Universitas 
Siliwangi) 95 
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dan kualitas kandidat, penting untuk menciptakan hubungan yang saling 

menguntungkan antara masyarakat dan partai politik. Upaya ini dapat 

dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilih 

kandidat yang paling kompeten, sementara partai politik peru mengajukan 

calon yang berkualitas, bukan sekedar terkenal untuk menarik suara. Kualitas 

kandidat yang baik dan proses rekrutmen yang demokratis menjadi langkah 

penting untuk meminimalkan praktik politik berbasis kekerabatan.22 

2. Politik Proxy 

Proxy diartikan sebagai peran rahasia di mana satu pihak 

mempekerjakan orang lain atau pihak ketiga untuk menyerang lawan. Dengan 

kata  lain, Proxy mengacu pada penggunaan taktik rahasia untuk merusak dan 

mengalahkan lawan melalui pihak ketiga. Bentuk konflik ini sudah ada sejak 

lama, dan menjadi populer sepanjang masa perang dingin yang sarat dengan 

seluk-beluk statisme, swadaya, dan kelangsungan hidup, maka masing-masing 

negara menekankan pertimbangan keamanan.23 Tantangan keamanan juga 

bersifat politis, oleh karena itu pendekatan yang digunakan terkait dengan 

kedua isu tersebut. Setelah konflik Dingin, ketika konflik nuklir tidak lagi 

menjadi isu yang signifikan, muncul permasalahan ekonomi, teknologi, hak 

asasi manusia (security), dan lingkungan hidup. Bahkan saat ini, kekuasaan 

dan pengaruh (hegemoni) tidak hanya mencakup masalah keamanan dan 

 
22  Kur junaidi dan Tuti Lestari, Peran Kekerabatan dalam Pemenangan Pemilihan 
Kepala Desa Menjalin Tahun 2018, Journal Socio Politico vol. 3 no. 2 (Palangka Raya: 
Universitas PGRI Palangka Raya).  H.90 

23 Tim Dunne & Brian C. Schmidt, “Realism”, dalam John Baylis & Steve Smith (Eds), 
The Globalization of World Politics, Cet. II (Oxford: Oxford University Press, 2001), h. 141-60 
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politik, namun juga masalah keamanan, politik internasional, dan politik lokal 

dalam suatu negara.24 

Menurut Yono Reksodiprojo, pengamat militer Universitas Pertahanan, 

perang proxy adalah pertarungan antara dua negara yang tidak ada 

pemerintah yang     terlibat langsung karena adanya ' Proxy ' atau kaki tangan. 

Lebih lanjut Yono menyatakan perang Proxy merupakan bagian dari konflik 

Asimetris yang membedakannya dengan peperangan konvensional 

Peperangan asimetris tidak teratur dan tidak dibatasi oleh jumlah 

pasukan tempur atau ukuran medan perang. “Perang proxy memanfaatkan 

perselisihan eksternal atau pihak ketiga untuk menyerang kepentingan atau 

kepemilikan teritorial lawannya.”25 

Sementara itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengklaim 

Indonesia memang berisiko terjadinya perang proxy karena negara-negara 

lain yang berkepentingan tidak secara tegas menentangnya. Menurutnya, 

pertarungan ini menakutkan karena lawannya tidak diketahui. Saat melawan 

militer negara lain, lawannya mudah diidentifikasi dan dikalahkan; namun, 

peperangan modern lebih menggunakan ide, strategi, kekuatan, dan hegemoni 

daripada persenjataan. “Tidak berbahaya sebab merupakan perang alutsista, 

tapi yang berbahaya cuci otak yang membelokkan pemahaman terhadap 

 
24 Safril hidayat dan Wawan gunawan, Proxy War dan Keamanan Nasional Indonesia: 

Victoria Concordia Crescit, jurnal pertahanan dan bela negara vol. 7 no. 1 (Bandung: 
Universitas Pertahanan Republik Indonesia, 2017). H. 5-6   

25 Sri Widaningsih, Pengembangan Materi Proxy War Dalam Menanamkan Cinta 
Tanah Air, (Politeknik Lp3i Bandung) H. 127 
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ideologi negara” ungkap Ryamizard.26 

Perang proxy juga dikategorikan sebagai perang asimetris, Dalam 

konflik ini, masyarakat dihimbau untuk meyakini adanya konspirasi jahat 

sebelum pesertanya diperiksa polisi, dan asas praduga tak bersalah diabaikan. 

Perang ini sungguh mengerikan dari perang sesungguhnya di mana yang 

bersalah tidak nampak dan bahkan dianggap benar, dan yang benar dianggap 

salah yang malah merupakan penjahat. Sungguh kondisi ini akan dengan 

mudah membelah bangsa dan Negara tanpa harus dengan fisik dan materi 

yang kongkrit semuanya semu namun pasti mematikan dan menghancurkan. 

Beberapa indikasi terjadinya perang dingin atau proxy war memang 

sudah sangat kita rasakan sebagai indikasi bahwa proxy war yang banyak 

negara berkembang telah merasakan dampaknya, begitupun seluruh indikasi 

tersebut 

sudah sangat dirasakan oleh Indonesia sebagai indikasi bahwa Indonesia 

memang sedang dilanda Proxy war diantaranya; 

1) Terlalu banyak campur tangan asing dalam urusan negara. 

2) Adanya tekanan dan keterlibatan politik 

3) Adanya tekanan dan permainan dalam perekonomian negara. 

4) Beberapa kelompok separatis telah didukung dan dibimbing. 

5) Maraknya tekanan-tekanan yang mengatasnamakan Hak Asasi 

Manusia (HAM) 

 
26 Sri widaningsih, Pengembangan Materi Proxy War Dalam Menanamkan Cinta 

Tanah Air, Jurnal Administrasi bisnis Vo. 5 No.2 (Bandung: Politeknik LP3I Bandung, 2019). 
h. 127 
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6) Terjadinya konflik permasalahan di berbagai lini melalui sistem 

informasi yang menjatuhkan negara, menimbulkan citra buruk bagi 

lawan politiknya, serta cenderung saling menyeret dan mem-bully 

antar lawan politik sehingga menimbulkan gambaran negatif terhadap 

negara. wajah demokrasi. 

7) Tersedianya bantuan atau pendanaan donor dalam skala besar sebagai 

strategi untuk menjamin kebebasan suatu negara. 

8) Demonstrasi massa 

9) Peredaran narkoba 

Bahkan saat ini, perebutan kekuasaan dan pengaruh tidak hanya 

mencakup masalah keamanan dan politik, meskipun hal ini pada akhirnya 

memiliki pengaruh pada keamanan, politik luar negeri, dan politik dalam 

negeri. Lord Acton mengatakan bahwa semua politik adalah tentang 

kekuasaan. Jadi, pada dasarnya, setiap proxy yang digunakan oleh negara-

negara besar di suatu negara, baik melalui elit politik atau organisasi non-

pemerintah (LSM), adalah bagian dari perebutan 

kekuasaan atau pengaruh. Tujuan utama dari pertempuran ini adalah 

kekuasaan. Baik kekuatan keras maupun lembut.27 

Selain dari pada perang proxy ada lagi peristiwa perang dalam sebuah 

konflik kepentingan yang melibatkan sebuah negara bahkan non-negara yakni 

politik klan dan politik dinasti yang tak kalah mematikannya dengan politik 

 
27 Sri widaningsih, Pengembangan Materi Proxy War Dalam Menanamkan Cinta Tanah 

Air, Jurnal Administrasi bisnis Vo. 5 No.2 (Bandung: Politeknik LP3I Bandung, 2019). h. 129 
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proxy. Sebuah konflik yang melibatkan kepentingan dalam sebuah komunitas, 

klan, dan keluarga. Hal ini terutama terlihat di negara-negara yang 

demokrasinya belum muncul. Berdasarkan pemilu tahun 1999, 2004, 2009, 

2014, dan 2019, persaingan di Indonesia lebih didorong oleh statistik 

kandidat, bukan program. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh 

ketidakjelasan dan kesenjangan yang besar dalam usulan partai politik yang 

bersaing dalam pemilu. Alhasil, sosok calon menjadi acuan yang paling mudah 

digunakan masyarakat dalam menentukan siapa yang akan dipilihnya dalam 

pemilu.28 

Selama ini figur kandidat, khususnya di daerah, diwarnai dengan 

konfrontasi antar anggota berbagai klan politik (dinasti). Politik klan dapat 

diartikan sebagai serangkaian praktik politik manusia yang berusaha 

memperoleh kendali yang telah dimilikinya dengan mendelegasikan 

wewenang kepada orang lain yang sebelumnya pernah berinteraksi dengan 

pemegang kendali. Persoalan perundang- undangan marga disebut juga 

dengan perundang-undangan dinasti, karena namanya berubah tetapi 

esensinya tetap sama: anggota dari keluarga tertentu memegang kursi 

pemerintahan dan kemudian mencalonkan anggota keluarga lainnya untuk 

mengisi posisi tersebut. Klan politik didefinisikan sebagai kontrol politik yang 

dimiliki oleh sebuah keluarga atau sekelompok orang yang dihubungkan oleh 

hubungan keluarga. Politik klan dihubungkan dengan kendali yang diturunkan 

 
28 Riswandi, Reskiyanti Nurfin, Anggriani Alamsyah, Klan Politik: Studi Tentang 

Rivalitas Caleg Keluarga Padjalangi Dan Halid Pada Pemilu Serentak 2019, Jurnal Politik 
Profetik Vol. 7 No. 2 (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019). h. 292 
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dari ayah ke anak laki-laki dan seterusnya, memastikan bahwa kendali tetap 

berada di dalam unit keluarga.29 

Kehadiran lingkaran setan antara politik klan, dinasti politik, dan 

penggunaan perang proxy dalam konteks politik saling melengkapi dan 

menciptakan interaksi yang kompleks seperti, kekuatan dan kepentingan 

berkelanjutan sistem Politik klan dan dinasti yang sering berpusat pada 

mempertahankan kekuasaan dan kepentingan kelompok tertentu dari 

generasi ke generasi. Penggunaan proxy dapat membantu dalam menjaga dan 

melanjutkan kekuasaan ini di balik layar tanpa harus secara langsung terlibat 

sebagai sebuah dinasti yang sering melibatkan transmisi kekuasaan dan 

agenda politik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penggunaan proxy 

bisa membantu dalam melancarkan transisi ini atau memastikan 

kelangsungan kekuasaan serta pemeliharaan agenda politik. 

Secara umum, kata politik klan dalam penelitian ini mengacu pada 

politik yang dikendalikan oleh sekelompok orang dengan tujuan memperoleh 

kekuasaan di suatu wilayah tertentu. Pendeskripsian kata klan merupakan hal 

yang sejalan dengan penggunaan serta pemaknaan tentang “Oligarki Politik“ 

pada kasus yang sejenis. Dari output penelusuran dari berbagai sumber, tidak 

sedikit studi yang menggambar tentang iklan politik dengan ungkapan makna 

keluarga. Klan adalah sekelompok suku, seperti yang diungkapkan dalam 

 
29 Riswandi, Reskiyanti Nurfin, Anggriani Alamsyah, Klan Politik: Studi Tentang 

Rivalitas Caleg Keluarga Padjalangi Dan Halid Pada Pemilu Serentak 2019, Jurnal Politik 
Profetik Vol. 7 No. 2 (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019). h. 291-292 
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bahasa Gaelik Skotlandia dan Irlandia. Selain itu, istilah marga lebih umum 

digunakan dalam kajian antropologi yang menyelidiki fenomena sistem 

kekerabatan yang diartikan sebagai kelompok 

sosial. Berasal dari garis keturunan pribadi berdasarkan klasifikasi nenek 

moyang yang sama.30 

Politik klan merujuk pada rancangan politik kekeluargaan, dan di 

amerika serikat politik keluarga merujuk pada konsep keluarga politik. Kurtz 

berbicara tentang politisi setidaknya memiliki dua kerabat berkuasa, dan dua 

atau lebih kerabat lainnya berada di jabatan publik. Istilah lain untuk keluarga 

politik adalah kekerabatan politik. Ini mendefinisikan kekerabatan atau 

keanggotaan keluarga politik baik sebagai kekerabatan dalam dua generasi 

kandidat seperti yang dinyatakan Casey. Stephen Hess, sebaliknya, 

menggunakan frasa Peneliti Antropologi menerapkan konsep klan politik guna 

untuk menganalisis ketika sedang mempelajari tentang masyarakat 

terbelakang. Lain daripada itu, kata ini juga dikonsumsi guna untuk 

memberikan gambaran tentang masyarakat modern. Seperti halnya di saat 

menggunakan kata klan di negara-negara bekas Uni Soviet, adalah umum 

untuk membicarakan kata klan yang memiliki keterkaitan dengan relasi 

perekonomian dan politik non formal. Dengan menggunakan asumsi bahwa 

anggota sangat akrab dan kooperatif satu sama lain mirip dengan 

 
30 Koentjaraningrat, Beberapa pokok Antropologi Sosial (Jakarta: Dian Rakyat, 1974), 

Hal. 18. 
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kebersamaan dalam sebuah kelompok keluarga.31 

dinasti politik. Stephan Hess mendefinisikan dinasti politik sebagai 

sebuah keluarga yang telah memilih setidaknya empat anggota dengan nama 

yang sama untuk pemerintahan federal. Dinasti politik adalah kelompok 

keluarga yang terdiri dari setidaknya empat individu yang secara aktif 

berpartisipasi dalam kontes politik dan terpilih untuk menduduki jabatan 

penting di pemerintahan.32 

Lain daripada itu, masih terdapat kata yang sering digunakan untuk 

mengungkapkan peristiwa kelompok keluarga dalam politik, seperti “Politik 

dinasti”. Para peneliti yang fokus pada studi ini lebih sering menggunakan kata 

kata ini untuk menggambarkan mengenai bagaimana politik pada lingkaran 

kelompok kekeluargaan lantaran definisinya gampang untuk dimengerti. 

Kamus oxford, advanced learner’s dictionary mendefinisikan dinasti menjadi 

“A Period Of Years During Which Members Of” disimpulkan menjadi sebuah 

periode tahun dimana anggota keluarga eksklusif menduduki jabatan 

pemerintahan dalam sebuah negara. Lebih khusus dapat disimpulkan bahwa 

dinasti merupakan elemen, berdasarkan dominasi yang diperbuat oleh 

kelompok keluarga pada tatanan struktural lingkup sosial masyarakat atau 

politik yang selanjutnya berlangsung secara terus menerus.33 

 
31 Kosals L, Essay on Clan Capitalism in Russia (Yogyakarta: Acta Oeconomica, 2007), 
32 Stephen Hess, America’s Political dynasties, seperti yang dikutip dalam M Kurtz, 

Introduction: The Family in Politics in the American Family Universitas Press of America 1993 
33 Haryanto, Klanisasi Demokrasi Politik Klan Qahhar Mudzakkar di Sulawesi Selatan, 

(Yogyakarta : PolGov, 2014), Hal. 14. 
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Konsep yang diajukan Casey memang membingungkan. Casey 

mendefinisikan keluarga politik ketika kandidat memiliki dua keluarga, 

sedangkan casey, merujuk pada pendapat Hess, memasukkan dinasti sebagai 

bentuk politik kekerabatan. Dinasti terbentuk ketika sebuah keluarga dengan 

setidaknya empat orang berkuasa.34 

Dalam kehidupan sosial, interaksi komunitas manusia yang mapan, 

ekonomi politik, dan pandangan sosial budaya dapat dibagi menjadi dua 

kelompok, komunitas pedesaan dan perkotaan, dari perspektif perumahan. 

Masyarakat yang berada pada wilayah pedesaan seringkali hidup dalam 

sebuah tatanan kelompok kekerabatan yang dilandasi atas dasar ikatan 

kelompok kekeluargaan atau sering diistilahkan sebagai marga. Selepas 

menikah, anak-anak membangun rumah tangga yang tinggal di rumah milik 

keluarga dan orang tuanya. Mereka pasti dekat dengan masyarakat. Interaksi 

sosial yang intensif dapat membangkitkan emosi masyarakat, termasuk 

elemen yang mereka rasakan, bagikan, dan butuhkan.35 

F. Tonnies menguraikan pola komunikasi sosial yang digunakan oleh 

kelompok masyarakat di pedesaan dan perkotaan, dengan menggunakan 

istilah latin gemeinschaft untuk masyarakat pedesaan dan gesellschaft untuk 

masyarakat perkotaan. Dalam pendekatan lain, Emile Durkheim 

menggambarkan kedua jenis organisasi sosial ini dalam kaitannya dengan 

 
34 Casey, Family Matters: The Prevalence and Effect of Political Families in National 

Politics (Disertasi University of Missouri, 2009), Hal. 79 
35 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2007), Hal. 134. 
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keterhubungan mekanis yang diperuntukkan untuk masyarakat desa dan 

kebersamaan organik diperuntukkan oleh masyarakat perkotaan.36 

Dengan demikian upaya mempertahankan kekuasaan masih 

dipraktekkan secara terang-terangan dan berlangsung hingga hari ini. Maka 

kiranya politik klan atau politik dinasti dalam sistem tata kelola partai politik 

dan sistem pemilihan umum mesti dibenahi dalam studi akademik yang 

komprehensif dalam bentuk kajian. Artinya bahwa, Lebih lanjut terlihat pada 

proses observasi yang akan penulis lakukan kedepannya untuk mengetahui 

dampak proksi politik dalam kontestasi pemilihan kepala desa terhadap 

perilaku politik masyarakat di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong 

Kabupaten Gowa. 

3. Teori Elit Politik 

Secara umum, istilah elit mengacu pada sekelompok orang dalam suatu 

masyarakat yang menduduki posisi paling berpengaruh. Dengan kata lain, elit 

adalah sekelompok orang dalam suatu peradaban yang memegang kekuasaan 

atas masyarakat lain, sehingga mempunyai kedudukan sosial satu tingkat 

lebih tinggi dibandingkan anggota masyarakat lainnya. 

Elit adalah sekelompok kecil orang yang menangani seluruh atau 

hampir seluruh tanggung jawab masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai 

elit politik yang demokratis, yaitu kelompok minoritas yang mampu 

 
36 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta 2009), Hal. 

127. 
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menentukan pilihan- pilihan penting.37 

Elit politik didefinisikan sebagai sejumlah individu yang memenuhi 

syarat dan mungkin menduduki posisi tinggi dan tingkat masyarakat yang 

memerlukan otoritas sosial dan politik untuk memerintah. 

Setiap peradaban diatur oleh sejumlah kecil individu yang memiliki 

karakteristik yang diperlukan untuk aktivitas sosial dan politik. Elit 

merupakan kelompok terbatas yang mendapatkan akses ke pusat-pusat 

kekuasaan. Elit adalah individu berprestasi yang mungkin menduduki posisi 

teratas dalam masyarakat. Pareto menekankan bahwa yang teratas datang 

dari kelas yang sama: orang-orang kaya dan pintar yang unggul dalam 

matematika, musik, karakter moral, dan bidang lainnya. Masyarakat 

dipisahkan menjadi dua kelas: lapisan atas atau elit yang berkuasa dan yang 

tidak berkuasa atau disebut lapisan bawah (non-elit).38 

Elit politik memiliki kelebihan dalam pengetahuan, akses, dan 

pengalaman berkenaan dengan kekuasaan. Elit politik adalah seseorang yang 

dianggap oleh masyarakat. adalah kelompok yang status sosialnya tinggi 

dalam peran serta kegiatan mereka. Oleh karena itu, dengan posisi khas yang 

dimiliki, elit berperan sebagai faktor kunci dalam membangun dan 

mempengaruhi keterlibatan politik masyarakat.. 

 
37  Robert Van Niel, Munculnya Elite Modern Indonesia (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), 

h. 34. 
 

38 Agus Setiyanto, Elite Pribumi Bengkulu (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2001), h. 
75. 
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Indonesia membagi keterlibatan politik mereka menjadi tiga kategori 

berdasarkan intensitasnya: pengamat, peserta, dan aktivis. Pemungutan suara 

menunjukkan peran masyarakat sebagai pengamat. Sementara itu, elite politik 

masyarakat ikut serta dalam kegiatan kampanye, menyaksikan pemilukada, 

berkampanye untuk jabatan legislatif, dan terlibat dalam perbincangan 

informal.  

Selain itu, kalangan elit dalam politik juga ikut berperan sebagai aktivis, 

terutama dalam hal panitia yang menyelenggarakan pemilu daerah dan 

pengurus partai. Minat dalam dunia politik, pemahaman serta pengalaman 

yang dimiliki, kemampuan dan sumber daya yang ada, serta keterlibatan 

dalam kegiatan politik, posisi yang dipegang, dan kekuasaan yang dimiliki 

semuanya berkontribusi pada tingkat pengaruh individu (aktor) dalam proses 

pembuatan kebijakan. 

Elit politik masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan legislatif daerah 

pasca-konflik karena alasan yang sah. Beberapa elit politik perempuan ada 

yang menganalisis pilihannya secara obyektif, ada pula yang memiliki sebab-

sebab emosional dan emosional, Seperti penilaian pada agama dan pilihan 

partai politik , yang menjadi bentuk kristalisasi dalam lingkungan politik 

terhadap nilai-nilai yang dihasilkan. 

Perselisihan yang hampir tidak dapat dihindari antara individu dalam 

masyarakat dan satu sama lain dapat digolongkan sebagai titik awal 

terbentuknya kelompok yang lebih potensial dibandingkan kelompok lain 

dalam lingkungan sosial yang sama. Kelebihan yang tertanam dalam dirinya 
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akan membawa mereka terhadap sebuah penyatuan yang dinamakan 

kelompok elit yang tentu memiliki jarak strata perbedaan yang sangat jauh 

terhadap masyarakat yang tidak memiliki kelebihan seperti halnya mereka. 

Istilah elit, sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya 

Vilfredo pareto, Gaetano Mosca dan pemikir lainnya yang klasifikan tergabung 

dalam elite theorist. Menyebutkan bahwa menjadi sebuah fakta tentang 

keberadaan sekelompok golongan yang berada pada sebuah kelompok sosial 

masyarakat. 

Pareto meyakini bahwasanya sebuah elemen masyarakat tentu 

diperintah oleh sekelompok golongan kecil yang tentu memiliki kelebihan 

yang mengungguli masyarakat lainnya di sektornya masing masing yang 

tentunya sangat diperlukan dalam dominasi sosial dan politik menuju 

kekuasaannya. Semua yang bisa menduduki jabatan pusat kekuasaan 

merupakan golongan terbaik yang sering kita istilahkan sebagai elit politik. 

Pareto mengistilahkan bahwa kategori elit merupakan orang orang yang 

berhasil dalam bidangnya, yang tentunya bisa berada pada kedudukan jabatan 

tertinggi dalam kelompok sosial masyarakat. Menurut Pareto lapisan 

masyarakat memiliki 2 golongan kelas diantaranya : 

i. Lapisan Atas merupakan kumpulan elit yang terbagi pada dua kategori: 

elit di dalam pemerintahan (governing elite) dan elit di luar pemerintahan 

(non- governing elite). 

ii. Pada lapisan yang terendah, yang terkadang diwakili oleh kelompok non- 

elit, Pareto menekankan pada elit yang menguasai sesuatu karena dapat 
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menggabungkan kekuatan dan kelicikan, yang menurutnya sangat 

penting.39 

Sementara itu, Laswell (2009) mendefinisikan elit politik sebagai 

“semua pemegang kekuasaan dalam suatu wadah politik”. Elit ini terdiri dari 

individu- individu yang telah mencapai posisi dominan dalam politik dan 

masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan, kekayaan, dan martabat. Menurut 

Laswell, elit adalah individu yang memiliki dan mendapatkan lebih dari yang 

lain. Sedangkan menurut Pareto, elit adalah mereka yang memiliki dan 

mendapatkan lebih dari yang lain; beberapa memegang otoritas (elit 

penguasa), sementara yang lain tidak. Mills (1996) mendefinisikan elit sebagai 

mereka yang memegang posisi kepemimpinan di lembaga-lembaga 

masyarakat yang penting. Dengan kedudukan ini, para elit dapat mengambil 

keputusan yang mempunyai konsekuensi luas bagi masyarakat. Dengan 

kedudukan ini, para elit dapat mengambil keputusan yang mempunyai 

konsekuensi luas bagi masyarakat. Sementara itu, Natsir (2010) 

mendefinisikan elit politik sebagai lapisan kepemimpinan nasional atau 

nasional dalam suprastruktur, infrastruktur, dan substruktur yang 

mempunyai kemampuan mempengaruhi keputusan politik. 

Setiap masyarakat mempunyai dua kelas demografis: mengendalikan 

dan didominasi. Kelas penguasa selalu lebih kecil jumlahnya, melaksanakan 

semua tugas politik, memonopoli kekuasaan, dan mengeksploitasi kekuasaan 

 
39 Sp. Varma, Teori Politik Modern (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), Hal. 200. 
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tersebut, sedangkan kelas kedua lebih besar jumlahnya dan dikendalikan oleh 

kelas penguasa (massa). Elit politik adalah sekelompok kecil orang yang 

memegang kekuasaan dalam sistem politik. Raja ini memiliki kemampuan 

besar untuk mengubah bentuk dan pengoperasian sistem politik. Elit politik, 

yang sering dikenal sebagai elite pemerintahan, menjalankan kendali 

operasional atas banyak bagian sistem politik. Kebijakan sangat dipengaruhi 

oleh kelas politik. 

Menurut Syamsudin (2010), ada beberapa teknik untuk menentukan 

siapa yang termasuk dalam kelompok elit politik, antara lain:40 

1. Metode Pemosisian. Elit politik adalah mereka yang memegang fungsi 

atau posisi penting dalam sistem politik. Kedudukan strategis adalah 

kemampuan mengambil dan menyatakan keputusan dan kebijakan 

atas nama negara. Elit ini terdiri dari ratusan pejabat tinggi pemerintah, 

partai politik, dan kelompok kepentingan. Setiap hari, para pemimpin 

politik ini membuat pilihan-pilihan penting demi kepentingan jutaan 

orang. 

2. Metode Reputasi. Elit politik dipilih berdasarkan reputasi dan 

kemampuan mereka dalam mempelajari beragam isu dan 

mengubahnya menjadi keputusan politik yang mempengaruhi 

kehidupan masyarakat. 

 
40 Syamsudin. 2010. Elit Politik. www. Google.com. Search 10 Agustus 2011. 
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3. Metode Pengaruh. Elit politik adalah individu yang memiliki pengaruh 

di berbagai tingkat otoritas. Individu tersebut mempunyai kapasitas 

untuk mengatur masyarakat berdasarkan pengaruhnya sehingga 

menyebabkan masyarakat secara otomatis tunduk pada elit politik. 

Dengan demikian, mereka yang penting dalam masyarakat bisa saja 

digolongkan sebagai elit politik. 

 

B. KERANGKA KONSEPTUAL 
 

 

 

Dari kerangka konseptual yang telah ditampilkan diatas, dapat kita lihat 

bahwa ada dua organ penting yang dapat membentuk Elit politik. Dua 

diantaranya kekerabatan dan Proxy.  Yang dimana Proxy politik dan 

kekerabatan membahas mengenai pada pengaruh terhadap kontestasi 

pemilihan kepala desa.  
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     BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh analis dalam penelitian ini adalah 

merupakan penelitian kualitatif. Karena penelitian ini merupakan kejadian 

yang terjadi di masyarakat yang senantiasa menghadapi perubahan (dinamis) 

yang sulit di rata-ratakan dengan menerapkan angka, maka penulis memilih 

strategi subjektif. Strategi ini mempunyai beberapa sudut pandang hipotesis 

yang dapat mendukung kajian lebih mendalam mengenai keajaiban yang 

terjadi, dalam hal ini kontrol politik. Oleh karena itu, penelitian kualitatif 

memerlukan analisis yang lebih mendalam dibandingkan penelitian 

kuantitatif standar, yang terutama mengandalkan pengukuran data. Studi ini 

mencoba untuk menentukan apa yang dianggap individu sebagai keajaiban. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena tujuannya adalah untuk 

menggambarkan kebenaran dengan menggunakan justifikasi yang memadai. 

Tujuan penelitian adalah mengumpulkan data mengenai status indikasi yang 

ada, khususnya kondisi gejala pada saat penelitian dilakukan. Alasan dari 

penyelidikan grafis ini adalah untuk membentuk klarifikasi realitas yang 

efisien, nyata dan tepat.41 

 

 

 
41 John W Creswell, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar 2012). Hal. 4. 
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B Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong 

Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lokasi lebih khusus pada 

saat penelitian lapangan, penulis berkunjung ke kantor Desa Parigi, Rumah 

Warga dan juga beberapa tempat umum yang berada di desa parigi. 

C Fokus penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses berkembangnya 

proxy politik di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa, serta 

pengaruh proxy politik terhadap perilaku politik masyarakat di Desa Parigi 

Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. 

D Sumber Data Penelitian 

Daripada bergantung pada satu sumber data, penelitian kualitatif dapat 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti wawancara, 

observasi, dan dokumen.42 Kemudian, adapun sumber data yang diterapkan, 

yakni: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung dari 

lapangan dengan menggunakan prosedur pengumpulan data berupa 

wawancara dan observasi langsung terhadap informan. Adapun bagian dari 

Data primer yang penulis temukan berdasarkan penelitian lapangan yakni: 

wawancara kepada Satu Mantan Kepala Desa, Kepala Desa, Satu Staf Desa, Satu 

 
42 John W Creswell, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar 2012). Hal. 261. 
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Tokoh masyarakat, Satu Tokoh Agama, Satu Pemuda, Dua Masyarakat. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah informasi yang digunakan untuk menyelesaikan 

suatu proyek penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan investigasi literatur, 

yaitu pengumpulan data dari penelitian terdahulu, buku, jurnal, dan sumber 

informasi lain yang berkaitan dengan subjek penelitian ini. Adapun bagian dari 

data sekunder yang penulis gunakan terdapat di sub bagian Daftar pustaka 

yang dimana penulis menggunakan rujukan beberapa buku, jurnal ilmiah, 

serta informasi melalui media internet. 

E Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah pendekatan pengumpulan data utama yang 

melibatkan pengamatan, pemantauan, dan pendokumentasian perilaku dan 

pembicaraan peserta penelitian dengan tetap mengikuti standar observasi.43 

Penulis tentu saja mengunjungi lokasi penelitian dan melakukan observasi 

terhadap kejadian- kejadian yang terjadi di lapangan yang relevan dengan 

proxy politik. Pada saat penelitian, penulis melakukan observasi dan kungan 

ke Kantor Desa Parigi, Rumah Warga Desa Parigi, serta beberapa lokasi umum 

yang berada di Desa Parigi. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah strategi pengumpulan data di mana pewawancara 

 
43 Muriyati Syamsuddin, dkk, Pedoman Praktis Metodologi Penelitian 

Internal:Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix Method, hal. 55.  
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mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Jenis wawancara yang 

digunakan adalah wawancara mendalam. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu mekanisme untuk mengakses 

dokumen pada saat kertas dibutuhkan secara langsung maupun tidak 

langsung. Gambar, foto, peta, grafik, sistem organisasi, catatan, dan lain 

sebagainya merupakan contoh data dokumen.44 Penulis juga menggunakan 

dokumentasi untuk memastikan bahwa temuan studi observasional dan 

wawancara dapat diandalkan. Dalam penelitian penulis diperoleh 

dokumentasi berupa gambar dengan informan. 

F Instrumen Penelitian 

Dalam pengertian ini, instrumen penelitian merujuk pada peralatan 

yang digunakan peneliti untuk membantu dalam pengumpulan data, yaitu: 

1. Perekam gambar yaitu alat bantu untuk mengumpulkan dokumentasi 

berupa gambar yang terkait dengan objek yang diteliti. 

2. Perekam suara yaitu alat bantu untuk mengumpulkan data dari informan 

dengan merekam suara serta membantu menyimpan hasil dan data 

wawancara. 

3. Pedoman wawancara untuk melakukan pengumpulan data yang 

mempermudah peneliti untuk mewawancarai informan dengan pedoman 

yang telah disusun sebelumnya. 

 
44 Muhtar, Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian 

Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan, hal. 89. 
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G Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah pencarian metodis dan pengorganisasian transkrip 

wawancara atau materi lapangan lainnya. Model Miles-Huberman dengan 

model analisis interaktif digunakan dalam analisis data penelitian ini. Ada tiga 

jenis dalam analisis data dengan model interaktif, yaitu sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Proses reduksi informasi digunakan saat jumlah informasi yang 

diperoleh dari lapangan sangat banyak sehingga harus didokumentasikan 

dengan cermat. Karena semakin lama jangka waktu penyelidikan maka 

semakin banyak informasi yang diperoleh maka semakin rumit permasalahan 

yang akan terjadi, maka perlu dilakukan reduksi informasi dilakukan dengan 

cara memilih hal yang paling banyak sehingga penyelidikan dapat memakan 

waktu yang lebih lama.45 Porsi yang dikurangi penciptanya setelah melakukan 

penelusuran lapangan adalah sub bagian stratifikasi sosial masyarakat Gowa. 

2. Penyajian Data 

Data ditampilkan setelah reduksi dilakukan agar lebih mudah 

diinterpretasikan. Data dapat diberikan dalam bentuk uraian singkat, grafik 

hubungan kategori, dan lain sebagainya.46 Data yang disajikan oleh penulis 

yakni hasil wawancara dan Kajian literatur. 

3. Verifikasi Data 

Langkah analisis ketiga dalam analisis kualitatif adalah mengumpulkan 

 
45 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D, hal. 246-247. 
46 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D, hal. 246. 
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dan mengkonfirmasi hasil, dan kesimpulan yang disajikan merupakan 

kesimpulan yang dapat diandalkan yang dapat menjawab rumusan masalah 

yang telah dibuat sejak awal, meskipun tidak mungkin untuk menyangkal 

keberadaan temuan.37 Adapun metode yang dilakukan oleh penulis dalam 

memverifikasi serta melakukan penarikan kesimpulan yakni metode deduktif.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah  

Sepanjang sejarah bangsa, nama Gowa telah dikenal luas. Sejak abad 

ke-15, Kerajaan Gowa menjadi kekuatan maritim berpengaruh besar di 

perairan Nusantara. Dari kerajaan ini lahir seorang pahlawan nasional, Sultan 

Hasanuddin, Raja Gowa XVI, yang dijuluki ayam jantan dari timur karena 

keberaniannya melawan VOC Belanda di awal masa kolonial. Kerajaan Gowa 

memang akhirnya tunduk kepada Belanda melalui Perjanjian Bongaya. 

Meskipun akhirnya Gowa tunduk kepada Belanda melalui perjanjian Bongaya, 

kerajaan ini mampu meninggalkan warisan berharga, yaitu Pelabuhan 

Makassar. Pelabuhan tersebut berkembang menjadi Kota Makassar, yang 

dianggap sebagai capaian terbesar Gowa, sementara Kerajaan itu sendiri 

menjadi fondasi bagi terbentuknya Kabupaten Gowa saat ini. 

Pada tahun 1950, berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950, 

Daerah Gowa ditetapkan sebagai Daerah Swapraja di antara 30 daerah 

Swapraja lainnya dalam pembentukan 13 wilayah di Indonesia Timur. 

Perkembangan Pemerintahan Daerah Gowa berlangsung seiring dengan 

perubahan sistem pemerintahan nasional. Setelah pembubaran negara 

Indonesia Timur, sistem Pemerintahan beralih ke model Parlementer 

berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 dan 

Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957, yang juga mengakhiri 
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keberadaan wilayah Makassar sebagai daerah administratif. Pada tanggal 17 

Januari 1957, ditetapkan kembali berdirinya Daerah Gowa dalam kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diakui sebagai daerah Tingkat II. 47 

2. Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Gowa 

Kabupaten Gowa terletak pada 12°38.16’ Bujur Timur dari lokasi 

Jakarta dan 5°33.6’ Bujur Timur dari Kutub Utara. Sementara itu, posisi 

administrasinya terletak antara 12°33.19’ dan 13°15.17’ Bujur Timur serta 

5°5’ hingga 5°34.7’ Lintang Selatan dari Jakarta. Kabupaten ini, yang berada di 

bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan, berbatasan dengan tujuh 

Kabupaten/Kota lainnya. Di bagian utara, Kabupaten Gowa berbatasan dengan 

Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sisi timur, kabupaten ini memiliki 

batasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Bagian selatan 

berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto, sedangkan di sisi barat 

berdekatan dengan Kota Makassar dan Takalar. Luas Kabupaten Gowa 

mencapai 1.883,33 km2, yang setara dengan 3,01% dari total luas Provinsi 

Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terdiri dari 18 Kecamatan dengan 

total Desa/Kelurahan yang sah sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan.48 

 Pada bab ini penulis akan menjelaskan lokasi penelitiannya dan 

bagaimana hubungan kekerabatan mempengaruhi perilaku memilih 

masyarakat 

 
47 Website Resmi Kabupaten Gowa https://gowakab.go.id/site/tentang-gowa/   
48 Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa https://gowakab.bps.go.id 
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 Pembahasan ini disusun secara deskriptif untuk menjelaskan 

fakta-fakta yang diperoleh penulis di lapangan. Fakta tersebut diperoleh 

melalui dokumentasi wawancara mendalam dengan para informan, kemudian 

dianalisis menggunakan konsep kekerabatan dan konsep perilaku pemilih.  

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong 

Kabupaten Gowa. Wilayahnya secara publik menyimpan situasi geologis 

bercorak loka pegunungan tambah pendahuluan lalang yang dijadikan serupa 

wadah penggembalaan, dan rimba yang didominasi oleh ragam rimba pinus, 

sengon, batang putih, aren, dan berbagai ragam tanaman batang lainya yang 

berlebihan membikin sembayan alami nimbrung service gedung kedudukan 

pewujud sakar aren, selain bercorak rimba, Desa Parigi juga mewujudkan loka 

filsafat kali DAS (Daerah Aliran Sungai), dasar je’ne berang, bab inklinasi 

bentala secara publik di Desa Parigi diperkirakan 15 martabat kait tambah 45 

martabat. 

Wilayah Desa Parigi secara publik menyimpan Geologis bercorak loka 

pegunungan, tambah pendahuluan gelanggang lalang yang dijadikan serupa 

wadah rerumputan penggembalaan, dan rimba yang masih Asri dan berdiri 

kelestarianya tambah sejumlah ragam kekayuan, sebagai pinus, sengon, 

batang putih, Daerah ini juga berlebihan membikin sembayan pribumi 

menimbrung sejumlah kongsi gedung kedudukan pendirian Gula Aren49 

Daerah yang berpenduduk +_ 5.169 yang terdiri dari 2.573 laki laki dan 2.596 

 
49  Sumber:Profil  Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, 24 maret 
2023 
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perempuan. Sementara itu,  jumlah KK adalah 4.395 

Secara historis, istilah Parigi berasal dari bahasa Sansekerta (Parigi) 

yang berarti sumber dari mata air. Penamaan Parigi sebagai sebuah desa 

berkaitan erat dengan karakteristik geologis wilayah yang sekitarnya terdapat 

sungai dan anak-anak sungainya, yang menunjukkan kekayaan akan sumber 

air daerah itu, yang dalam bahasa Sansekerta dikenal sebagai Parigi. Selain itu, 

terdapat kisah yang diceritakan oleh Bapak Abd Rauf Daeng Nompo, yang 

memiliki gelar Karaeng Parigi, yang sebelumnya menjabat sebagai pemimpin 

Distrik yang setara dengan kepala wilayah Kecamatan pada awal 

kemerdekaan Indonesia, yakni sekitar tahun 1960. 

Desa Parigi saat itu masih dipimpin oleh Anrong Guru terakhir 

bernama Basanang Daeng dan dikenal sebagai Kompleks Kampung Jonjo dan, 

yang memiliki gelar Anrong Guru Jonjo.50.  

Pada tahun 1965, dengan perubahan nama Distrik Parigi menjadi 

Kecamatan Tinggimoncong, nama Kompleks Kampung Jonjo juga mengalami 

bertransformasi menjadi Desa Pattallikang. Desa ini meliputi kampung 

Saluttowa di selatan dibawah pimpinan caco’ Dg Nyorong, dan Desa Borong 

Sapiri yang meliputi kampung Pangajiang di utara yang dipimpin oleh Nonci 

Talli Karaeng Sau’. Kemudian, kedua desa tersebut digabung menjadi Desa 

Parigi. Desa Parigi dinamai berdasarkan keputusan tokoh masyarakat yang 

ingin mengabadikan nama parigi karena kontribusinya yang besar selama 

 
50 Sumber:Profil Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, 24 Maret 
2023.  
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masa perjuangan. Wilayah ini, khususnya kampung Limbua , memiliki peran 

penting sebagai markas awal perjuangan melawan penjajahan Belanda. Salah 

satu tokoh penting Sulaiman Karaeng Jarung (Eks HEIHO) menggunakan 

rumahnya sebagai pusat perlawanan untuk mempertahankan proklamasi 17 

Agustus 1945 di Gowa Timur.. Awalnya, Desa Parigi terdiri dari lima dusun, 

yaitu Dusun Asana, Dusun Saluttowa, Dusun Pangajiang, Dusun Jonjo, dan 

Dusun Sicini. Ketika desa dimekarkan, tersisa tiga dusun yang kini ada, yakni 

Dusun Asana, Dusun Saluttowa, dan Dusun Pangajiang hingga saat ini. 

Berdasarkan penuturan H. Dudding Daeng Rowa dan tokoh masyarakat 

lainnya, sebelum terbentuknya Desa Parigi, wilayah ini berbatasan dengan 

Desa Malino di sebelah timur, Kecamatan Tompobulu yang sekarang dikenal 

sebagai Kecamatan Bungaya di selatan, Kecamatan Parangloe di barat, dan 

Kabupaten Maros di utara. Kepemimpinan desa dimulai pada tahun 1965 

hingga 1966, pemerintahan Desa Parigi dipimpin oleh kepala desa H. Bakhar 

Karaeng Candra, namun pada awal 1967 kepemimpinan ini diganti oleh Nonci 

Kr Sauk karena pertimbangan politik, dan di akhir tahun 1967 kembali 

dipimpin oleh H. Bakhar Kr Candra dengan alasan keamanan hingga tahun 

2007. Selanjutnya, pada tahun 2008, Syarifuddin Ardan Dg Siala SE menjabat 

sebagai pejabat sementara hingga tahun 2008, kemudian kepala desa dijabat 

oleh bapak Yahya Natsir Dg Nai hingga tahun 2014. Setelah itu, Hj. Syamsiar 

Rahim, S.Sos., M.Si menjadi pejabat sementara. hingga tahun 2016, dan 

dilanjutkan oleh Siti Aida hingga sekarang. Desa Parigi memiliki tiga dusun 

yaitu Pangajiang, Saluttowa, dan Asana, serta terdiri atas 14 RW dan 36 RT. 
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Berikut adalah ringkasan mengenai perkembangan Desa Parigi yang dipimpin 

oleh kepala desa sebagai berikut: 

1. Bahar Candra (1975-2007) 

2. Yahya Natsir (2008-2014) 

3. Hj.Siti Aida (2017-2023) 

Jumlah Penduduk: 4.715 jiwa 

a. Laki-Laki  : 2.327 jiwa 

b. Perempuan  : 2.388 jiwa 

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong 

Kabupaten Gowa. 

No Dusun 
Jenis kelamin 

Jumlah 
Laki-Laki perempuan 

1 Dusun pangajiang 725 805 1.530 

2 Dusun Saluttowa 812 872 1.684 

3 Dusun Asana        790 711 1.501 

 Jumlah 2.327 2.388 4.715 

Desa Parigi merupakan salah satu Desa di Kecamatan Tinggimoncong 

Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi-selatan dengan ibukota Saluttowa sebuah 

kampung yang berjarak 9 Km dari kota Malino Ibukota Kecamatan  

Tinggimoncong. Desa Parigi berada pada daerah dataran tinggi dengan 

luas wilayah 124 𝑘𝑚2 yang terdiri dari lima dusun. Jumlah penduduk Desa 

Parigi sebanyak 4.715 jiwa dengan mata pencaharian sebagai petani, PNS, 
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serta wirausaha. 

SKETSA PETA DESA PARIGI 
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B. Pola Terbentuknya Proxy Politik Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala 
Desa Parigi 

Pola terbentuknya proxy politik di Desa Parigi Kecamatan 

Tinggimoncong berlangsung melalui proses yang kompleks dan melibatkan 

berbagai aspek dalam dinamika sosial politik masyarakat setempat. 

Pembentukan proxy politik ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui 

proses yang panjang dan melibatkan berbagai faktor yang saling 

mempengaruhi. Pertama-tama, Proxy politik di Desa Parigi terbentuk melalui 

penguasaan terhadap sumber daya vital yang dibutuhkan masyarakat, 

khususnya sumber air. Penguasaan terhadap sumber air menjadi instrumen 

penting dalam membangun basis kekuasaan dan pengaruh politik. Hal ini 

terlihat dari bagaimana akses terhadap air dapat digunakan sebagai alat tawar 

dalam proses politik, seperti yang terjadi dalam kasus pemilihan kepala desa. 

Proxy politik dalam kontestasi pemilihan kepala desa merupakan 

fenomena yang kompleks dan melibatkan berbagai dimensi kekuasaan serta 

relasi sosial di tingkat lokal. Secara teoritis, Proxy lebih banyak dipahami 

sebagai sebuah hubungan antara aktor dan Proxy nya yang ditandai dengan 

dukungan masif untuk berperang. Bagaimana aktor dapat membentuk Proxy 

adalah persoalan yang kurang diperhatikan. Pada dasarnya, terdapat narasi 

yang sengaja dibangun oleh aktor untuk menciptakan Proxy. Melalui narasi 

tersebut, proxy digiring untuk melakukan aksi demi kepentingan aktor.51 Proxy 

politik dapat dipahami sebagai mekanisme dimana aktor-aktor tertentu 

 
51 Nur Wulansari, dkk, Strategi Pemerintah Dalam Menghadapi Proxy War Sebagai Salah 

Satu Penyebab Gerakan Separatisme Di Indonesia, Universitas Pertahanan Republik Indonesia: 
Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022 
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bertindak sebagai perantara atau perpanjangan tangan dari kepentingan 

politik yang lebih besar dalam mempengaruhi proses politik di tingkat desa. 

Dalam konteks pemilihan kepala desa, Proxy politik seringkali 

beroperasi melalui jaringan patron-klien yang telah mengakar dalam struktur 

sosial masyarakat desa. Para Proxy ini dapat berupa tokoh masyarakat, 

pemuka agama, atau individu yang memiliki pengaruh ekonomi dan sosial 

yang signifikan dalam komunitas desa. Mereka memainkan peran strategis 

dalam memobilisasi dukungan dan mengarahkan preferensi politik 

masyarakat sesuai dengan kepentingan yang mereka wakili. 

Keberadaan Proxy politik dalam pemilihan kepala desa tidak dapat 

dilepaskan dari konteks struktural yang lebih luas, termasuk sistem politik, 

ekonomi, dan sosial yang berlaku. Proxy politik seringkali memanfaatkan 

ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya tertentu, baik dalam 

bentuk ekonomi, sosial, maupun politik, untuk mempengaruhi pilihan politik 

mereka. Hal ini menciptakan pola relasi kuasa yang tidak seimbang antara 

proxy politik dengan masyarakat Desa Parigi. 

Memahami dinamika politik pedesaan tentu tidak sesederhana 

menentukan adanya satu faktor yang bekerja di dalamnya. Alasan yang paling 

utama adalah kontestasi pilkades juga menjadi isu ekonomi politik yang 

menonjol di pedesaan, dengan adanya sumber ekonomi yang menjadi daya 

tarik bagi pemenangnya berupa dana desa, dan gengsi sosial. Hal-hal tersebut 

tidak terlepas dari cara pandang materialistik. Pemberian akses terhadap 

program-program pembangunan, hingga penggunaan pengaruh sosial dan 
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kultural untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat.52 Proxy politik juga 

berperan dalam membentuk dan mempengaruhi wacana politik di tingkat 

desa. Mereka seringkali menjadi sumber informasi politik bagi masyarakat 

dan memiliki kemampuan untuk membingkai isu-isu tertentu sesuai dengan 

kepentingan politik yang mereka wakili. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi 

dan pemahaman masyarakat terhadap kandidat dan isu-isu dalam pemilihan 

kepala desa. 

Harold D. Laswell terkenal dengan mendeskripsikan politik sebagai 

siapa,  dapat apa, kapan, dan bagaimana. Ungkapan tersebut masih relevan 

dengan kondisi dinamika politik di berbagai tingkatan, termasuk di desa saat 

ini. Hal ini dapat dijelaskan melalui proxy dan bekerjanya jaringan kekuasaan 

oligarki di tingkat desa. Berdasarkan penjelasan Robison, munculnya suatu 

kelas kapitalis di pedesaan akan mempunyai konsekuensi bagi kehidupan 

politik pedesaan dan antara pedesaan dan negara.53 Kehadiran Proxy politik 

dalam pemilihan kepala desa juga memiliki implikasi terhadap kualitas 

demokrasi di tingkat lokal. Di satu sisi, Proxy politik dapat memfasilitasi 

partisipasi politik masyarakat dan menjembatani kesenjangan antara elit 

politik dengan basis massa. Namun di sisi lain, praktik Proxy politik juga dapat 

mengancam prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan memilih dan 

kesetaraan politik. 

 
52 Endik Hidayat, Dkk, Runtuhnya Politik Oligarki Dalam Pemilihan Kepala Desa, Jurnal 

Politik, Vol. 4, No. 1, Agustus 2018 
53 Robison, Richard. 1981. “Culture, Politics and Economy in the Political History of 

The New Order.” Indonesia 31 (4): 1-29. 
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Dalam konteks yang lebih luas, proxy politik mencerminkan dinamika 

kekuasaan yang kompleks dalam masyarakat Desa Parigi. Praktik ini tidak 

hanya terkait dengan kepentingan politik praktis, tetapi juga melibatkan 

aspek-aspek sosial, ekonomi, dan kultural yang saling berkaitan. Pemahaman 

terhadap kompleksitas ini penting untuk menganalisis dan merespons 

fenomena proxy politik dalam pemilihan kepala desa. 

Proxy politik juga berkaitan erat dengan isu legitimasi politik di tingkat 

desa. Para Proxy seringkali berperan dalam membangun dan 

mempertahankan legitimasi kandidat tertentu melalui berbagai bentuk 

intimidasi politik. Hal ini dapat mempengaruhi bagaimana kekuasaan 

dijalankan dan dipertahankan dalam konteks pemerintahan desa pasca 

pemilihan. 

Keberadaan Proxy politik dalam pemilihan kepala desa juga 

menunjukkan pentingnya memahami politik lokal sebagai arena yang 

memiliki dinamika dan logika tersendiri. Praktik Proxy politik tidak dapat 

dipahami semata-mata sebagai replikasi dari politik nasional, melainkan 

harus dilihat dalam konteks spesifik masyarakat desa dengan segala 

kompleksitas relasi sosial dan politiknya. 

1. Peran Pengganti 

Proxy adalah peran rahasia di mana satu pihak menggunakan orang lain 

atau pihak ketiga untuk melawan musuh Dengan kata lain, politik licik berarti 

bahwa perang tampaknya tidak menggunakan cara-cara halus untuk 
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mengalahkan lawan menggunakan pihak ketiga.54 

Proxy  politik sering disebut sebagai "pihak ketiga" karena mereka 

bertindak sebagai pengganti atau perantara atas nama pihak lain. Proxy 

merupakan sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan 

menggunakan pemain pengganti atau pihak ketiga untuk menghindari 

konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi risiko konflik 

langsung yang berisiko pada kesalahan fatal.55 Mereka bukan pihak langsung 

yang memiliki kepentingan yang diperjuangkan, melainkan mereka 

menggunakan atau menggantikan kepentingan pihak lain untuk 

mempertahankan masa kekuasaan. Dalam dunia politik, pihak ketiga atau 

proxy seringkali dihadirkan untuk melakukan kegiatan atau memperjuangkan 

kepentingan atas nama kelompok atau individu lain, untuk menjaga atau tidak 

ingin secara langsung terlibat dalam suatu aktivitas politik tertentu. Proxy 

politik dalam hal ini mempunyai kepentingan atas kontestasi pemilihan kepala 

desa untuk mempertahankan masa kekuasaan dan dapat juga dikatakan 

dengan politik kekerabatan. Dimana politik kekerabatan atau keluarga ini 

semakin tampak menguat di kehidupan sekarang. Menurut pendapat Levi-

Straus, bahwa kekerabatan adalah salah satu prinsip dasar yang 

mengklasifikasikan sekelompok orang ke dalam kelompok sosial, peran, 

kategori dan keturunan. Menurut Lévi-Strauss ada dua sikap dalam hubungan 

 
54 Sri Wirdaningsih, “Pengembangan Materi Proxy War Dalam Menanamkan Cinta 

Tanah Air”, (Bandung: Politeknik Lp3i Bandung, 2019), H 127. 
55 Sri Widaningsih, Pengembangan Materi Proxy War Dalam Menanamkan Cinta Tanah 

Air, H. 126 
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kekerabatan, yaitu sikap positif dan sikap negatif. Yang dimaksud dengan 

hubungan positif adalah sikap bersahabat, hangat, mesra, dan cinta mencintai, 

sedangkan hubungan negatif adalah hubungan yang berdasarkan sikap 

sungkan, resmi, dan menghormat.56
 Interaksi antar masyarakat yang 

membentuk hubungan baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan sosial 

budaya diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu ditinjau dari tempat 

tinggalnya antara masyarakat pedesaan ataupun masyarakat perkotaan.  

Dalam konteks ini menunjukkan bahwa penggunaan proxy politik atau 

"pihak ketiga" dalam kontestasi politik seperti pemilihan kepala desa adalah 

bagian dari strategi politik licik yang sering kali tak terlihat. Penggunaan proxy 

memungkinkan pihak-pihak tertentu untuk memperjuangkan kepentingan 

tanpa harus terlibat langsung, yang mana memberikan keuntungan tersendiri 

bagi mereka yang ingin mempertahankan atau memperluas kekuasaan tanpa 

resiko keterlibatan langsung.57 Proxy politik ini sering kali terlihat dalam 

politik kekerabatan atau politik keluarga yang semakin menguat dalam 

kehidupan masyarakat modern. Hal ini menegaskan bahwa kekerabatan 

menjadi alat penting dalam kontestasi kekuasaan, khususnya dalam 

lingkungan yang berbasis hubungan sosial yang erat, seperti desa atau 

komunitas kecil lainnya. 

Pemilihan Kepala Desa atau seringkali disebut Pilkades adalah suatu 

Pemilihan Kepala Desa untuk mencari pemimpin terbaik yang nantinya 

 
56 Blog Unes, Teori Antropologi C. Levi Strauss, Universitas Negeri Semarang:2015. 
57 Sri Widaningsih, Pengembangan Materi Proxy War Dalam Menanamkan Cinta Tanah 

Air, H. 126. 
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mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mengendalikan pembangunan 

desa selama beliau terpilih sebagai Kepala Desa yang mengedepankan asas 

langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh warga desa setempat, dengan 

penjelasan di atas, kenyataan yang terjadi di lapangan dalam Pemilihan Kepala 

Desa di Desa parigi meskipun langsung, umum, bebas dan rahasia. Ternyata 

terdapat rahasia yakni dari era kolonial sampai sekarang masih dipegang oleh 

satu keluarga dalam hal ini peralihan jabatan dari Yahya Natsir Dg. Nai kepada 

Ibu Siti Aida yang dalam hal ini merupakan istri Bapak yahya Natsir Dg. Nai.  

Sebelum Proxy politik terjadi di desa parigi terdapat mantan kepala 

desa pertama yang begitu lama menjabat yaitu Karaeng Candra, setelah 

berabad lamanya menjabat tidak ada seorang pun yang berani atau tidak ada 

sosok figur yang pantas menggantikan Karaeng Candra dalam menjabat 

menjadi kepala desa. Karaeng Candra sendiri menjabat dari tahun 1975 

sampai dengan tahun 2007, beliau merupakan sosok yang sangat disegani oleh 

masyarakat desa parigi pada saat itu, dalam masa pemerintahan karaeng 

candra desa parigi terkenal aman dan bersih, seperti yang dikatakan oleh 

informan saat wawancara  

“Riolo wattunna karaeng candra anjari kepala desa nia biasaya 
rikana “akkammisi” nikanai akkammisi ka sampang narapiki 
allona kammisika katte anne mae masyarakat parallui 
siparungkulu mae annangkasi siagang ammajiki oloang galung. 
Karaeng Candra riolo sanna bajina ka biasai mange mae 
dimasarakaka a’reppese, riolo anne kamponga sanna 
tangkasakna sampang narapiki wattuna 17 agustuska, ballana 
wargaya parallui nia’ sampa’ bulo dallekang ballaka nampa di ce’ 
keboki na assamaturuki nyambuki allo lompona anne nagaraya. 
Iyami antu pole nasallo anjari kepala desa tena niak cocok la 
sambeangi na tena mentong pole erok ansambeangi, disambei 



57  

 

 

antu riolo nasaba’ niana pa injo rikanaya undang undangna njo 
kapala desaya”58 

Artinya: 

“Dahulu waktu Karaeng Candra menjadi kepala Desa ada istilah 
“akkammisi”, disebut “akkammisi”karena setiap hari kamis kita 
masyarakat wajib bergotong royong untuk membersihkan 
bersama dan juga memperbaiki jalan tani. Karaeng Candra 
selama menjabat dulu sangat baik kepada masyarakat karena 
kedekatannya dengan warga yang selalu berbaur, dulu kampung 
ini terkenal akan bersihnya karena setiap acara 17 Agustus setiap 
rumah warga wajib ada pagar bambu yang di cat warna putih 
dan dipasang didepan rumah masing-masing warga untuk 
menyambut hari kemerdekaan. oleh karena itu beliau lama 
menjadi kepala desa karena tidak ada yang cocok untuk 
menggantikan dan tidak ada yang mau menggantikan beliau, 
dulu itu diganti karena adanya yang disebut undang undang 
tentang kepala desa” 
Dari hasil wawancara tersebut, peneliti bisa menyimpulkan bahwa 

masyarakat Desa Parigi menaruh harapan memimpin desa kepada bapak 

Karaeng Candra, oleh karena itu hal ini menjadi alasan utama sehingga beliau 

dapat dipercaya  menjabat menjadi kepala desa di Desa Parigi sejak 1975 

sampai 2007. Setelah Karaeng Candra menjabat di keluarkannya lah undang-

undang terkait musyawarah pemilihan kepala desa dalam hal ini masyarakat 

Desa Parigi melakukan pemilihan kepala desa dari beberapa calon salah 

satunya yahya natsir dg.nai.  

Berjalannya kontestasi pemilihan kepala desa tersebut dan karena 

kedekatan yahya natsir Dg. Nai terhadap masyarakat di menangkanlah oleh 

Yahya Natsir Dg. Nai untuk melanjutkan masa  pemerintahan sebagai kepala 

desa di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.  setelah di 

masa jabatan Yahya Natsir Dg. Nai menjadi kepala desa di Desa Parigi banyak 

 
58 Hasil Wawancara Dengan Informan Tokoh Masyarakat Muhammad Ali Dg.Ali. 
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perkembangan pembangunan di bidang infrastruktur Dan menjadi salah satu 

alasan bapak Yahya Natsir Dg. Nai ingin memperpanjang masa 

pemerintahannya dengan cara menggunakan Ibu Siti Aida menggantikan 

dirinya menjadi kepala desa selanjutnya, dalam hal inilah yang memicu  

terjadinya Proxy politik di desa parigi.  

Proxy adalah suatu peran pengganti atau di mana satu pihak 

menggunakan orang lain atau pihak ketiga untuk melawan musuh. Dengan 

kata lain, politik yang seperti ini terlihat licik  bahwa kontestasi tampaknya 

tidak menggunakan cara-cara halus untuk mengalahkan lawan tetapi  

menggunakan pihak ketiga. Hal inilah yang menjadi penyebab fenomena 

terpilihnya ibu siti aida. Dimana yahya natsir dg.nai menggunakan istrinya 

untuk menduduki jabatan kepala desa. Posisi ibu siti aida dijadikan proxy  

dibalik kekuasaan politik Yahya Natsir Dg. Nai. 

Posisi Yahya Natsir Dg. Nai sebagai mantan kepala desa sebelum 

terpilihnya Ibu Siti Aida memiliki pengaruh besar di lingkungan Desa Parigi 

Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Dianggap sebagai faktor 

penyebab terpilihnya Ibu Siti Aida sebagai Kepala Desa Parigi, hal ini diperkuat 

dengan adanya kekuatan politik yang dimiliki Yahya Natsir Dg. Nai yang 

sampai saat ini masih berpengaruh. 

Terpilihnya Ibu Siti Aida menjadi kepala desa tidak jauh dari peran 

Yahya Natsir Dg,Nai yang merupakan mantan kepala desa sebelumnya dan 

suaminya sendiri yang menunjukkan Proxy politik telah terjadi di Desa Parigi. 

Yahya Natsir Dg.Nai sebelum menjabat menjadi kepala desa beliau adalah 
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kepala lingkungan di Kelurahan Malino dan dimutasi menjadi sekretaris desa 

di Desa Parigi, setelah beberapa periode menjadi sekretaris desa Yahya natsir 

Dg. Nai terangkat menjadi staff di Kelurahan Malino dan beberapa tahun 

setelah periode berakhir masa jabatan menjadi staf kelurahan pemilihan 

kepala desa kembali dibuka dan Yahya Natsir Dg. Nai kembali menjadi calon 

dengan tujuan membangun desa kelahirannya seperti yang dikatakan oleh 

informan Yahya Natsir Dg.Nai  

“kupikkiri anne la ammoteraka ambajiki kampongku, ka nakke ku 
kunneja ( desa parigi) dilassukang na ammotereka ajjari calong, 
pakaramulana anu dattara coba cobaja, mingka pammileina 
massarakaka mae asengi ri nakke baatu ri appa calong ri anjo 
wattua i nakke asengji poeng si pammanakang battu ri cikali 
kamanakang tena ancampuri tau maraeng anne ri appaka tau. 
Iyami antu wattuna pemilihan nakke paling jai suara kugappa”59 

Artinya: 
“Pertimbangan saya itu kembali memperbaiki saya punya 
kampung karena saya disini (desa parigi) lahir dan saya kembali 
menjadi calon yang berawal dari coba-coba mendaftar, jatuh 
pilihan kepada saya dari empat calon pada saat itu saya 
sekeluarga semua, dari sepupu, keponakan dan tidak ada yang 
mencampuri dari empat itu. Karena pilihan masyarakat pada 
saat itu saya memperoleh suara terbanyak.” 
 
Faktor yang mempengaruhi pertimbangan masyarakat dalam 

memenangkan Ibu Siti Aida dalam pemilihan kepala Desa Parigi Kecamatan 

Parigi Kabupaten Gowa yaitu kepercayaan masyarakat baik kepercayaan 

politik, kepercayaan sosial. Para pemerintah dan masyarakat sekitar memilih 

dan menilai pemimpin yang bersikap adil serta memiliki kejujuran, maka 

itulah yang menjadi tolak ukur sehingga masyarakat memiliki kepercayaan  
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dalam menentukan hak suaranya. Sebagian masyarakat Desa Parigi percaya 

bahwa terpilihnya Ibu Siti Aida dalam menjadi kepala desa menggantikan jejak 

suaminya Yahya Natsir Dg. Nai tidak jauh dari keterlibatan beliau tersebut. 

Apa yang dilakukan Yahya Natsir Dg. Nai dalam keterlibatannya dalam 

kemenangan Ibu Siti Aida dalam kontestasi pemilihan kepala desa dapat 

dikatakan sebagai Proxy politik. 

2. Kekosongan Jabatan 

Setelah berakhirnya masa jabatan Yahya Natsir Dg. Nai sebagai kepala 

desa pada tahun 2014, desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong mengalami 

kekosongan kepemimpinan desa selama dua tahun. Kekosongan ini diisi oleh 

seorang pelaksana tugas (Plt.) yang dijabat oleh camat Tinggimoncong, yang 

sementara waktu menjalankan tugas-tugas kepala desa untuk menjaga 

kestabilan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Selama masa 

kekosongan tersebut, Yahya Natsir Dg. Nai, yang sudah tidak muda lagi 

mengambil langkah strategis melalui apa yang disebut sebagai "Proxy Politik."  

Dengan mempertimbangkan usianya dan keterbatasannya untuk 

kembali maju dalam pemilihan, Yahya Natsir mendukung istrinya, Siti Aida, 

untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa pada pemilihan tahun 2017. 

Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kesinambungan program 

dan visi yang telah dia bangun sebelumnya, tetapi juga untuk memastikan 

pengaruh dan arah kepemimpinan yang sesuai dengan harapan masyarakat 

desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Dengan cara ini, 

Yahya Natsir Dg. Nai tetap dapat mempertahankan perannya dalam 
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membangun desa melalui kehadiran istrinya dalam kepemimpinan, sambil 

memberi ruang bagi generasi berikutnya dalam pemerintahan desa. 

3.  Kepemilikan Sumber daya 

Proxy Politik dalam bahasa lain diartikan perpindahan kekuasaan dari 

pihak pertama yang mempunyai kepentingan yang sama dengan pihak ketiga 

hal ini bertujuan untuk mempertahankan masa kekuasaannya. Faktor utama 

yang mempengaruhi terpilihnya Ibu Siti Aida tidak jauh dari peran suami 

Yahya Natsir Dg. Nai yaitu masih ketergantungan sumber mata air yang 

dimiliki oleh keluarga tersebut. Hal ini terbukti dengan wawancara penulis 

dengan masyarakat Desa Parigi, bapak Gafur Kancang yang mengatakan 

bahwa: 

“Kemenangan Ibu Siti Aida dalam pemilihan kepala desa tidaklah 
lepas dari peran Yahya Natsir Dg.Nai yang tetap mempunyai 
pengaruh besar terhadap masyarakat dan ketergantungan 
sumber air yang dimiliki.” 60 

Dari pernyataan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sudah menjadi 

rahasia umum kepemilikan sumber air menjadi salah satu faktor utama 

masyarakat Desa Parigi. Jauh dari memandang Proxy politik dan kekerabatan 

itu sebagai pengertian yang saling meniadakan, antropologi politik telah 

memperlihatkan ikatan-ikatan kompleks antara dua sistem itu, 

menganalisanya, serta menghubungkan teori-teori mengenai hubungan-

hubungan itu dengan berlandaskan kepada karya lapangan. Meskipun 

demikian, tidaklah mudah untuk membedakan antara hubungan Proxy politik 
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dan kekerabatan dengan menimbang begitu eratnya hubungan antara 

keduanya.  

 Antara teori dengan hasil wawancara dapat dilihat bahwasannya Proxy 

politik atau pihak ketiga  yang masih memiliki tujuan yang sama pada aktor 

utama yang terjadi. hampir sama dengan politik kekerabatan dikarenakan 

suatu jabatan politik yang diturunkan secara turun temurun dalam ruang 

lingkup keluarga, kerabat dan suatu kelompok tertentu. Politik kekerabatan 

memanfaatkan senior atau pemimpin terdahulu menjadi patokan untuk 

memimpin di tahun selanjutnya. Sebenarnya kalau kita berkaca atau 

mengikuti aturan yang kita anut, sistem di Indonesia termasuk dalam sistem 

demokrasi, jadi sebenarnya politik kekerabatan tidak diperbolehkan di negara 

kita.61 

4. Pengaruh Yahya Natsir Dg.nai Dalam Pemilihan Kepala desa di 
desa parigi kecamatan tinggimoncong kabupaten gowa 

mempertimbangkan apa yang dilakukan Yahya Natsir Dg. Nai dalam 

keterlibatannya dalam kemenangan ibu siti aida sebagai Kepala Desa di Desa 

Parigi disebut sebagai Proxy Politik.  Proxy politik adalah peran rahasia di 

mana satu pihak menggunakan orang lain atau pihak ketiga untuk melawan 

musuh. Dengan kata lain, Proxy politik berarti bahwa kontestasi tampaknya 

tidak menggunakan cara-cara halus untuk mengalahkan lawan menggunakan 

pihak ketiga. Dalam konteks inilah Yahya Natsir Dg. Nai memanfaatkan 

 
61 Kur Junaidi dan Tuti Lestari, Peran Kekerabatan dalam Pemenangan Pemilihan Kepala  Desa 
Menjalin Tahun 2018, Journal Socio Politico vol. 3 no.  2 (Palangka Raya: Universitas PGRI 
Palangka Raya). Hal.91-92 
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istrinya untuk menduduki jabatan kepala desa. Posisi Ibu Siti Aida dijadikan 

Proxy atau simbol representasi kekuatan politik Yahya Natsir Dg. Nai di 

lingkungan desa Parigi setempat. Berikut adalah wawancara tokoh agama 

tentang salah satu faktor terbentuknya  Proxy  politik di desa parigi. 

“Di desa parigi listrik atau lampu  sepenuhnya belum merata, 
dusun yang belum tercapai arus listrik salah satunya adalah  
dusun hasana, terkendalanya  pengadaan listrik di dusun tersebut 
karena susahnya akses atau jalan  yang ditempuh untuk ke lokasi 
tersebut. Diakhir masa jabatan yahya natsir dg.nai beliau  baru 
bisa mendapatkan akses untuk menyalurkan pembangkit listrik di 
dusun tersebut tetapi belum sepenuhnya selesai, dalam hal ini  
terealisasikan  di masa jabatan ibu siti aida.”  62  

Dapat kita lihat dari pandangan tokoh agama bahwa terjadinya Proxy 

politik tidak jauh dari keterlibatan yahya natsir dg.nai penyaluran arus listrik 

ke Dusun Hasana adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan Yahya 

natsir masih mempunyai kekuatan politik. Maka peneliti melihat terjadinya 

Proxy untuk mempertahankan kekuasaanya program tersebut terselesaikan di 

masa jabatan ibu siti aida.  

Yahya Natsir Dg. Nai selaku mantan kepala desa sedikit keluar dari 

pembahasan politik kekerabatan atau politik dinasti. Pasalnya, posisi Ibu Siti 

Aida  sebagai Kepala Desa di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong 

Kabupaten Gowa. Lebih banyak dipengaruhi oleh keterlibatan Yahya Natsir 

Dg. Nai, sebagai pihak ketiga atau dalang terpilihnya Ibu Siti Aida menjadi 

kepala desa dan untuk mempertahankan pengaruh dan kekuasaannya di 

dalam lingkungan desa tersebut. Dalam hal ini peneliti mempertimbangkan 
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apa yang dilakukan Yahya Natsir Dg. Nai dalam keterlibatannya dalam 

kemenangan Ibu Siti Aida dalam kontestasi pemilihan Kepala Desa di Desa 

Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa sebagai Proxy Politik. 

Proxy politik adalah peran rahasia di mana satu pihak menggunakan orang lain 

atau pihak ketiga untuk melawan musuh. Dengan kata lain, proxy politik 

berarti bahwa perang tampaknya tidak menggunakan cara-cara halus untuk 

mengalahkan lawan menggunakan pihak ketiga Dalam konteks inilah Yahya 

Natsir Dg. Nai memanfaatkan istrinya untuk menduduki jabatan kepala desa 

di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Posisi Ibu Siti Aida 

dijadikan Proxy atau simbol representasi kekuatan politik Yahya Natsir Dg. Nai 

di lingkungan Desa Parigi. 

C. Dampak yang ditimbulkan dari Proxy Politik di Desa Parigi 
Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa 

 

Proxy politik merupakan fenomena yang menarik dalam dinamika 

politik di tingkat desa. Praktik Proxy politik Di Desa Parigi telah menjadi bagian 

dari kehidupan sosial politik masyarakat setempat. Fenomena ini 

mencerminkan kompleksitas interaksi antara kekuasaan, kepentingan, dan 

hubungan sosial dalam konteks politik lokal. 

Dalam konteks Desa Parigi, proxy politik dapat dipahami sebagai 

bentuk perantara atau perpanjangan tangan dari kepentingan politik tertentu 

yang beroperasi melalui aktor-aktor lokal. Para proxy ini seringkali 

memainkan peran strategis dalam mempengaruhi preferensi politik 

masyarakat, distribusi sumber daya, dan pengambilan keputusan di tingkat 
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desa. Keberadaan mereka tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial dan 

budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Desa Parigi. 

Kajian tentang Proxy politik di Desa Parigi menjadi penting mengingat 

dampaknya terhadap proses demokratisasi di tingkat desa. Praktik ini dapat 

mempengaruhi kualitas partisipasi politik masyarakat, transparansi dalam 

pengelolaan pemerintahan desa, serta efektivitas program-program 

pembangunan yang dijalankan. Pemerintah desa juga harus transparan dalam 

mengelola dana desanya terutama dalam bidang pembangunan supaya 

pelaksanaan pembangunan di desa efektif sesuai perencanaan yang telah 

ditetapkan.63 Selain itu, pemahaman tentang Proxy politik juga dapat 

memberikan gambaran tentang dinamika kekuasaan dan pola-pola patronase 

yang berkembang dalam masyarakat desa. 

Keberadaan Proxy politik di Desa Parigi tidak dapat dilepaskan dari 

konteks historis dan sosial budaya masyarakat setempat. Faktor-faktor seperti 

sistem kekerabatan, struktur sosial, dan nilai-nilai tradisional turut 

mempengaruhi bagaimana praktik Proxy politik ini berlangsung dan 

berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena Proxy politik bukan 

sekadar praktik politik praktis, melainkan juga mencerminkan kompleksitas 

relasi sosial dan budaya dalam masyarakat desa. 

 
63 Mahmudi. (2016). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press Aditama. 
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Studi tentang Proxy politik di Desa Parigi menjadi semakin relevan 

dalam konteks perubahan sosial dan politik yang terjadi di era otonomi 

daerah. Demokratisasi di tingkat desa telah membuka ruang bagi munculnya 

berbagai aktor dan kepentingan politik yang saling berinteraksi dan 

berkompetisi. Dalam situasi ini, pemahaman yang mendalam tentang praktik 

Proxy politik dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana 

kekuasaan dijalankan dan dipertahankan di tingkat lokal. Dibawah ini 

terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan dari Proxy politik di Desa Parigi, 

yakni: 

1. Tidak adanya kebaruan pembangunan infrastruktur 
pembangunan desa 

Ketiadaan kebaruan pembangunan infrastruktur di tingkat desa 

merupakan permasalahan yang cukup serius dan memerlukan perhatian 

khusus. Kondisi ini mencerminkan adanya stagnasi dalam upaya 

pengembangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa melalui 

pembangunan fisik yang seharusnya dapat memberikan manfaat langsung 

bagi warga. 

Kapasitas kepemimpinan kepala desa dapat dilihat dari caranya 

merancang pembangunan desa tersebut karena mampu untuk mengikut 

sertakan masyarakat dalam hal berpartisipasi dalam merancang 

pembangunan desa tersebut, terbukti dengan selalu mengajak masyarakat 

berkomunikasi bertukar pendapat mengenai pembangunan desa untuk tahun-
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tahun kedepannya, menyampingkan pendapat pribadi dan mengutamakan 

pendapat masyarakat dalam hal perencanaan desa, menjalin komunikasi yang 

baik dengan lembaga yang ada di desa dan mengambil keputusan yang adil 

untuk kebutuhan masyarakat setempat. Terlepas dari hal itu komunikasi dari 

pemimpin juga menjadi pengaruh yang besar seperti yang dikatakan 

Dwinarko, pelatihan manajemen komunikasi merupakan bagian dari strategi 

organisasi dalam upaya untuk meraih tujuan bersama. Proses perencanaan, 

pengorganisasi, kepemimpinan dan pengawasan dibutuhkan tindakan berupa 

komunikasi efektif. Artinya pemahaman terhadap berbagai aspek lingkungan 

masyarakat harus dapat dipahami.64 

Fenomena tidak adanya kebaruan pembangunan infrastruktur desa 

seringkali terkait dengan berbagai faktor yang saling berkaitan. Keterbatasan 

anggaran pembangunan menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi 

pemerintah desa dalam melaksanakan program-program pembangunan 

infrastruktur. Meskipun telah ada alokasi dana desa dari pemerintah pusat, 

namun dalam praktiknya seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi 

seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur yang diperlukan. 

Yahya Natsir Dg. Nai, sebagai mantan kepala desa, dapat digolongkan 

sebagai Proxy politik. Hal ini merujuk pada perannya yang signifikan dalam 

mempengaruhi kemenangan Ibu Siti Aida sebagai kepala Desa Parigi. 

 
64 Dwinarko, Sulistyanto, A., Widodo, A., & Saeful Mujab. (2021). Pelatihan Manajemen 

Komunikasi pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan 
Masyarakat. Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(4), 217-225.  
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Keterlibatan aktif Yahya Natsir Dg. Nai ini menunjukkan bahwa ia bertindak 

sebagai figur sentral yang tidak hanya mendukung tetapi juga memainkan 

peran strategis dalam keberhasilan Ibu Siti Aida, seolah-olah menjadi tokoh di 

balik layar atau "dalang" dalam proses pemilihan tersebut. Melalui 

pengaruhnya, Yahya Natsir Dg. Nai berhasil mempertahankan kendali dan 

kekuasaannya di pemerintahan desa meskipun tidak lagi menjabat sebagai 

kepala desa. 

Masalah lain yang turut berkontribusi terhadap tidak adanya kebaruan 

pembangunan infrastruktur adalah lemahnya perencanaan pembangunan di 

tingkat desa. Ketidakmampuan dalam mengidentifikasi prioritas 

pembangunan, serta kurangnya inovasi dalam merencanakan program-

program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 

menyebabkan pembangunan infrastruktur cenderung monoton dan tidak 

mengalami pembaruan yang signifikan. 

Ketiadaan kebaruan dalam program desa dan pembangunan 

infrastruktur desa juga dapat dikaitkan dengan rendahnya kapasitas sumber 

daya manusia dalam pengelolaan pembangunan. Minimnya pengetahuan dan 

keterampilan dalam manajemen proyek, serta terbatasnya pemahaman 

tentang teknologi dan metode konstruksi terkini, menyebabkan 

pembangunan infrastruktur cenderung menggunakan pendekatan-

pendekatan konvensional yang kurang efektif dan efisien. 
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Dapat dilihat dari kacamata penulis bahwa terjadinya suatu Proxy 

politik pada kepentingan pada kontestasi tersebut, dalam hal ini sudah 

dipungkiri bahwa pengaruh yahya natsir dg,nai tidak bisa dikesampingkan 

terpilihnya Ibu Siti Aida. Dari penjelasan warga yang menyatakan tegas, baik, 

banyak programnya peneliti setuju dengan pernyataan tersebut, namun dalam 

hasil penelitian jika dilihat dari hasil wawancara sebelumnya Programnya 

tersebut melanjutkan program terdahulu. teori Proxy politik model seperti ini 

ditemukan karena demi berlangsungnya roda pemerintahan dan kekuasaan 

pada kepentingan suatu pihak tertentu dalam desa. Hal ini dapat dilihat dari 

pandangan masyarakat terkait program kerja dan tata cara pemerintahan 

yang tidak jauh berbeda dengan masa pemerintahan Yahya Natsir Dg.Nai dan 

Ibu Siti Aida seperti yang dikatakan oleh informan saat sedang wawancara 

“Saya melihat pada masa pemerintahan bapak Yahya dan waktu 
pemerintahan Ibu Aida tidak jauh berbeda sama sekali, bahkan 
program kerja yang ada pada saat bapak yahya masih tetap sama 
dengan program kerja ibu aida, walaupun ada yang berbeda saya 
yakin itu juga usulan dari bapak yahya dan yang selalu kita lihat 
melakukan pendekatan ke masyarakat adalah Bapak Yahya 
sendiri”65 
Dampak dari tidak adanya kebaruan pembangunan infrastruktur desa 

dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Infrastruktur yang tidak 

berkembang atau bahkan mengalami kemunduran dapat menghambat 

aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat desa. Kondisi jalan yang tidak 

memadai, fasilitas umum yang tidak terawat, serta sarana dan prasarana yang 

tidak mengalami pembaruan dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat 

 
65 Hasil Wawancara Dengan Informan Masyarakat Desa Bapak Izfah Ariandi. 
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desa secara keseluruhan.  

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Proxy politik disini terlihat 

sangat jelas dikarenakan pandangan masyarakat desa parigi yang menyatakan 

bahwa tidak ada perbedaan cara pemerintahan berjalan dan yang paling 

menonjol di mata sebagian masyarakat masih bapak Yahya Natsi Dg. Nai, 

walaupun yang menjadi kepala desa ibu Siti Aida. Dalam hal ini ibu Siti Aida 

sangat jelas menjalankan peran pihak pengganti dalam Proxy politik yang 

dijalankan oleh Yahya Natsir Dg. Nai. keterlibatan Yahya Natsir Dg. Nai dalam 

pemilihan kepala desa hanya untuk mempertahankan masa kekuasaannya 

dengan menggunakan istrinya mencalonkan  dalam pemilihan kepala desa, 

dan terpilihnya ibu siti aida tidak jauh dari pengaruh yahya natsir dg,nai yang 

menggunakan istrinya sebagai Proxy politik. pernyataan tersebut 

mengindikasikan bahwa masyarakat Desa Parigi melihat Bapak Yahya Natsir 

Dg. Nai sebagai figur berpengaruh, yang menunjukkan peran nyata Proxy 

politik dalam pemerintahan desa ini. Ibu Siti Aida, meskipun secara resmi 

menjabat sebagai kepala desa, dianggap oleh sebagian masyarakat hanya 

menjalankan peran perwakilan atas Bapak Yahya Natsir Dg. nai, yang 

menggunakan pengaruhnya untuk mempertahankan kekuasaan melalui 

pencalonan istrinya. Hal ini memperjelas keterlibatan Bapak Yahya Natsir Dg. 

Nai sebagai tokoh sentral dalam proses pemilihan ini dengan memanfaatkan  

Ibu Siti Aida sebagai perpanjangan tangan dalam mempertahankan kekuasaan 

melalui proxy politik. 
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2. Terbatasnya kebutuhan sumber daya terhadap masyarakat 

Keterbatasan kebutuhan sumber daya masyarakat di Desa Parigi 

Kecamatan Tinggimoncong merupakan dampak langsung dari praktik Proxy 

politik yang terjadi di wilayah tersebut. Fenomena ini menciptakan 

kesenjangan dalam distribusi sumber daya yang seharusnya dapat diakses 

secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat desa. 

Praktik Proxy politik di Desa Parigi telah menciptakan sistem distribusi 

sumber daya yang cenderung terpusat pada kelompok-kelompok tertentu 

yang memiliki kedekatan dengan para Proxy politik. Kondisi ini 

mengakibatkan masyarakat yang tidak memiliki akses atau hubungan dengan 

Proxy politik mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sumber daya 

mereka, baik dalam bentuk bantuan sosial, akses terhadap program 

pemberdayaan, maupun kesempatan ekonomi lainnya. 

Seperti yang dikemukakan oleh informan 

“Keterbatasan akses terhadap sumber daya ini semakin 
diperparah dengan adanya penerapan kekuasaan informasi oleh 
para aktor politik. Informasi mengenai program-program 
pembangunan, bantuan pemerintah, atau kesempatan ekonomi 
seringkali tidak tersampaikan secara merata kepada seluruh 
masyarakat. Akibatnya, hanya kelompok-kelompok tertentu yang 
memiliki akses terhadap informasi tersebut yang dapat 
memanfaatkan berbagai peluang dan sumber daya yang 
tersedia”.66 
Keterbatasan sumber daya ini juga berdampak pada aspek sosial 

masyarakat Desa Parigi. Munculnya kecemburuan sosial dan konflik 

kepentingan antara berbagai kelompok dalam masyarakat tidak dapat 
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dihindari. Hal ini dapat merusak kohesi sosial dan mengganggu harmonisasi 

kehidupan bermasyarakat yang selama ini telah terjalin dengan baik. 

Kondisi ini semakin diperparah dengan lemahnya sistem pengawasan 

dan kontrol terhadap distribusi sumber daya di tingkat desa. Ketiadaan 

mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan sumber daya 

membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktik-

praktik yang merugikan kepentingan masyarakat secara luas. 

Keterbatasan akses terhadap sumber daya ini juga berdampak pada 

tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Masyarakat yang 

merasa terpinggirkan cenderung menjadi apatis dan enggan terlibat dalam 

proses-proses pembangunan desa, yang pada akhirnya dapat menghambat 

kemajuan dan perkembangan Desa Parigi secara keseluruhan. 

Selain itu, dampak yang timbul dari terjadinya Proxy politik di Desa 

Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, adalah ketidak berubahan visi dan misi 

desa dari pemerintahan sebelumnya hingga pemerintahan saat ini. Kondisi ini 

menyebabkan masyarakat tidak merasakan banyak perubahan atau 

perkembangan baru, terutama dalam aspek akses terhadap kebutuhan pokok 

seperti air bersih. Masyarakat Desa Parigi bergantung pada sumber air bersih 

yang hanya berasal dari rumah Bapak Yahya Natsir Dg. Nai. Ketergantungan 

ini menciptakan hubungan kuasa yang kuat, sehingga sebagian besar warga 

enggan beralih mendukung calon lain selain Ibu Siti Aida, karena merasa 

kebutuhan air bersih mereka bergantung pada posisi dan dukungan Yahya 

Natsir Dg. Nai. Seperti  



73  

 

 

“Pada pemilihan kepala Desa Parigi dimana yang mencalonkan 
saat itu adalah Ibu Siti Aida dan beberapa calon lainnya, 
mendekati hari pemilihan kepala desa masyarakat sekitar rumah 
Ibu Siti Aida atau yang airnya terhubung langsung dengan air 
yang berada di pemukiman lokasi Ibu Siti Aida, airnya sempat 
dimatikan sebelum pemilihan berlangsung, maka dari itu 
masyarakat yang mendapati bahwasanya airnya telah dimatikan 
berpikir untuk tetap memilih Ibu Siti Aida dalam pemilihan 
kepala Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten 
Gowa”67 
Dari isi wawancara tersebut peneliti dapat melihat adanya  kejanggalan 

yang terjadi pada saat pemilihan berlangsung, hal ini berkaitan dengan Bapak 

Yahya Natsir Dg.Nai  yang ingin mempertahankan kekuasaannya dengan cara 

memenangkan istrinya dalam pemilihan selanjutnya.Keterlibatan Yahya 

Natsir Dg.Nai  sangat amat kental sehingga masyarakat Desa Parigi   kembali 

tidak mempunyai pilihan  lain  kecuali memenangkan Ibu Siti Aida 

melanjutkan perjalan Yahya Natsir Dg. Nai.  

Peristiwa pemutusan aliran air menjelang pemilihan kepala desa di 

Desa Parigi menunjukkan adanya praktik politik yang memanfaatkan akses 

terhadap sumber daya vital sebagai alat untuk mempengaruhi preferensi 

pemilih. Kejadian ini merefleksikan bagaimana kontrol terhadap sumber daya 

air dapat digunakan sebagai instrumen politik dalam kontestasi pemilihan 

kepala desa. 

Masyarakat yang tinggal di sekitar kediaman Ibu Siti Aida, yang sistem 

airnya terhubung langsung dengan sumber air di pemukiman beliau, 

mengalami dampak langsung dari pemutusan aliran air tersebut. Kondisi ini 
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menciptakan situasi yang sulit bagi warga yang membutuhkan air untuk 

kebutuhan sehari-hari, mengingat air merupakan kebutuhan dasar yang tidak 

dapat ditunda penggunaannya. 

Tindakan pemutusan air ini menghadirkan dilema bagi masyarakat 

terdampak. Di satu sisi, mereka menghadapi kesulitan akses terhadap air 

bersih, namun di sisi lain, situasi ini justru mendorong mereka untuk 

mempertimbangkan dukungan terhadap Ibu Siti Aida dalam pemilihan kepala 

desa. Hal ini menunjukkan bagaimana ketergantungan terhadap sumber daya 

vital dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat. 

Keputusan masyarakat untuk tetap memilih Ibu Siti Aida 

mencerminkan kompleksitas hubungan antara akses sumber daya dan 

preferensi politik di tingkat desa. Masyarakat tampaknya memandang bahwa 

mendukung Ibu Siti Aida merupakan pilihan strategis untuk menjamin akses 

mereka terhadap air di masa depan, meskipun hal ini dapat dipandang sebagai 

bentuk keterpaksaan akibat kondisi yang diciptakan. 

Fenomena ini juga menggambarkan bagaimana politik lokal dapat 

beroperasi melalui manipulasi akses terhadap sumber daya vital. Penggunaan 

kontrol atas sumber air sebagai alat politik menunjukkan adanya praktik yang 

dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan memilih dalam 

konteks pemilihan kepala desa. Kejadian pemutusan air ini juga 

mengungkapkan kerentanan sistem penyediaan air di Desa Parigi, dimana 

akses terhadap air masih sangat tergantung pada infrastruktur yang terpusat 

dan dapat dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu. Kondisi ini menciptakan 
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potensi pemanfaatan akses air sebagai alat politik dalam berbagai kontestasi 

politik di tingkat desa. 

Lebih jauh, situasi ini menunjukkan pentingnya reformasi dalam sistem 

pengelolaan sumber daya air di tingkat desa. Diperlukan mekanisme yang 

lebih transparan dan demokratis dalam pengelolaan sumber daya vital seperti 

air, sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagai instrumen politik yang dapat 

merugikan masyarakat. Peristiwa ini juga menyoroti kebutuhan akan 

pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik-praktik politik yang 

memanfaatkan akses terhadap sumber daya vital sebagai alat untuk 

mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Diperlukan sistem yang dapat 

menjamin bahwa akses terhadap kebutuhan dasar seperti air tidak dapat 

digunakan sebagai alat politik dalam kontestasi pemilihan di tingkat desa.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pola Terbentuknya Proxy Politik Dalam Kontestasi Pemilihan 

Kepala Desa Di Desa Parigi  

  Pola terbentuknya Proxy politik di Desa Parigi Kecamatan 

Tinggimoncong Kabupaten Gowa berlangsung melalui proses kompleks dan 

melibatkan berbagai aspek dalam dinamika sosial politik masyarakat. 

Pembentukan Proxy politik ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui 

proses yang panjang dan melibatkan berbagai faktor yang saling 

mempengaruhi. Seperti terjadinya kekosongan  di masa akhir jabatan Bapak 

Yahya Natsir Dg. Nai dan di usia nya yang tidak mudah lagi mengambil 

langkah untuk menjadikan istrinya kepala desa selanjutnya, dan penguasaan 

terhadap Sumber mata air yang masih bergantung terhadap masyarakat 

menjadi instrumen penting dalam membangun basis kekuasaan dan 

pengaruh politik. Hal ini terlihat bagaimana akses terhadap sumber daya 

mata air dapat digunakan sebagai alat tawar dalam proses politik, seperti 

yang terjadi dalam kasus pemilihan kepala desa. Dalam hal ini tidak bisa 

dikesampingkan bahwa bapak Yahya Natsir Dg.nai dalam  kontestasi 

pemilihan Kepala Desa Di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten 

Gowa masih sangat berperan penting. 
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2. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Proxy Politik Di Desa Parigi 

Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa 

 Proxy Politik di Desa Parigi menjadi semakin relevan dalam konteks 

perubahan sosial dan politik yang terjadi di era otonomi daerah. 

Demokratisasi di tingkat desa telah membuka ruang bagi munculnya berbagai 

aktor dan kepentingan politik yang saling berinteraksi dan berkompetisi. 

Dalam situasi ini, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana Proxy 

politik dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana kekuasaan 

dijalankan dan dipertahankan di tingkat lokal. Dibawah  adapun beberapa 

dampak yang ditimbulkan dari Proxy politik di Desa Parigi, yakni: 

a.  stagnasi atau kurang maksimalnya dalam pembangunan infrastruktur 

desa  

b. Terbatasnya Kebutuhan Sumber Daya Terhadap Masyarakat 

B. Implikasi  
 

 Harapannya, proxy politik yang sangat kental di Desa Parigi tidak serta 

merta menyampingkan pembangunan Desa Parigi. Bahkan dalam 

memberikan persembahan kepada Masyarakat, sangat diharapkan agar dapat 

memberikan yang terbaik tanpa membeda-bedakan antara pendukung, non-

pendukung dan lingkaran sanak saudara sendiri. Visi dan misi dalam 

pembangunan desa Parigi yang lebih dikembangkan lagi.  

 imajinatif dan kreatif menjadi tolak ukur dalam menumbuhkan desa 

yang telah tersampaikan ke masyarakat selama kampanye. Masyarakat 
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tersebut kini sangat berharap pemerintah tidak melakukan nepotisme karena 

pandangan masyarakat saat ini takut akan sumber daya khususnya mata air 

yang dipakai warga sekitar akan dimatikan ketika tidak memenangkan 

keluarga tersebut, meski calon tersebut memiliki karakter yang lebih mampu 

dalam memimpin desa. 

 

 



 

79 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Andrew Mumford, “Proxy Warfare and Future of the Conflict”, The RUSI 
Journal, Vol. 158. No.2, 2013 

Anwar Saputra, Skripsi, Dinasti Politik: Perspektif Teori Politik ‘Ashabiyyah 
Ibnu Khaldun (Studi Kasus Pemerintahan Provinsi Banten Periode 
2007- 2014), (Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah, 2017) 

Allan R. Millett,”Dwight D. Eisenhower and the Korean War: Cautionary Tale 
and Hopeful Precedent”, Journal of American-East Asian Relations. 
2001. 

Ahmad Kamal Dahlan, Ariana Yunus dan Sakinah Nadir, Jurnal, Proxy politik 
dalam keterpilihan Erna Rasyid Sebagai Ketua DPD II Partai golkar 
Kota Parepare, (Vol. 4, No. 2, Makassar; Jurnal Ilmu Pemerintahan 
UNHAS, 2023). 

Bambang  Arianto, Menakar Politik Kekerabatan dalam Kontestasi Pemilihan 
Kepala Daerah 2020, Jurnal Ilmu politik dan Pemerintahan vol. 7 no 
1 (Tasikmalaya: Universitas Siliwangi). 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa https://gowakab.bps.go.id. 
Blog Unes, Teori Antropologi C. Levi Strauss, Universitas Negeri 

Semarang:2015. 
Casey, Family Matters: The Prevalence and Effect of political Families in 

National Politics (Disertasi University of Missouri, 2009). 
Endik Hidayat, Dkk, Runtuhnya Politik Oligarki Dalam Pemilihan Kepala Desa, 

Jurnal Politik, Vol. 4, No. 1, Agustus 2018. 
Nur Wulansari, dkk, Strategi Pemerintah Dalam Menghadapi Proxy War 

Sebagai Salah Satu Penyebab Gerakan Separatisme Di Indonesia, 
Universitas Pertahanan Republik Indonesia: Jurnal 
Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022. 

Galank Pratama, Skripsi, Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa 
Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto 
(Makassar; Universitas Hasanuddin, 2020). 

Haryanto, Klanisasi Demokrasi Politik Klan Qahhar Mudzakkar di Sulawesi 
Selatan, (Yogyakarta: PolGov, 2014). 

Hidayat Safril dan Wawan gunawan, Proxy War dan Keamanan Nasional 
Indonesia: Victoria Concordia Crescit, Jurnal pertahanan dan bela 
negara Vol. 7 No. 1 (Bandung: Universitas Pertahanan Republik 
Indonesia, 2017). 

Hasil Wawancara Dengan Informan Tokoh Masyarakat Muhammad Ali Dg.Ali. 
Hasil Wawancara Dengan Informan Bapak Yahya Natsir Dg Nai. 
Hasil Wawancara Dengan Informan Bapak Gafur Kancang. 
Hasil Wawancara Dengan Informan Masyarakat Desa Bapak Izfah Ariandi. 
Hasil Wawancara Dengan Informan Bapak Zainuddin S.Ag  Tokoh Agama. 
Hasil Wawancara Dengan Informan Pemuda Bagas. 

Indar Arifin, Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik. 
Ismail, Skripsi, Ketokohan Abdul Qahhar Mudzakkar Dalam Pemilu di 

https://gowakab.bps.go.id/


 
 
 

80 
 

 

 

Kabupaten Luwu (Studi Terhadap Elektabilitas Abdul Azis Qahar 
Mudzakkar Pada Pemilu Legislatif 2014), (Makassar; UINAM, 2014) 

Indar Arifin, Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik. 
John W Creswell, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar 2012). 
John W Creswell, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar 2012). 
Kementerian Agama RI. Mushaf Al Qur’an Tajwid dan Terjemah (Solo: Abyan, 

2014). 
Kementerian Agama RI. Tafsir Ringkas Al-Qur’an Al-Karim (Jakarta: Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2015).  
Koentjaraningrat, Beberapa pokok Antropologi Sosial (Jakarta: Dian 
Rakyat, 1974). Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi 
(Jakarta: Rineka Cipta 2009) 

Kur Junaidi dan Tuti Lestari, Peran Kekerabatan dalam Pemenangan 
Pemilihan Kepala  Desa Menjalin Tahun 2018, Journal Socio Politico 
vol. 3 no.  2 (Palangka Raya: Universitas PGRI Palangka Raya). 

Kosals L, Essay on Clan Capitalism in Russia (Yogyakarta: Acta Oeconomica, 
2007). 

Muh. Iqra Harsuda Muda,”Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Calon 
Kepala Desa Di Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten 
Gowa”, Skripsi (Makassar: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020). 

Muhammad Reza Zamzami,Analisis Jaringan Sosial (Studi Kasus Rumah 
Aspirasi Masinton Pasaribu, Jakarta), Skripsi (Jakarta: Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020). 

Muhammad, Hikam , Menyongsong 2014 – 2019: Memperkuat Indonesia 
dalam Dunia yang Berubah, (Jakarta: Rumah Buku, 2014). 

Muhtar, Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis 
Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan. 

Muriyati Syamsuddin, dkk, Pedoman Praktis Metodologi Penelitian 
Internal:Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix 
Method. 

Muh. Iqra Harsuda Muda, “Perilaku Politik Masyarakat dalam Pemilihan Calon 
Kepala Desa di Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten 
Gowa”, Skripsi (Makassar: Fak.Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).  

Mahmudi. (2016). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press Aditama. 
Nur Wulansari, dkk, Strategi Pemerintah Dalam Menghadapi Proxy War 

Sebagai Salah Satu Penyebab Gerakan Separatisme Di Indonesia, 
Universitas Pertahanan Republik Indonesia: Jurnal 
Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022. 
Neo Respublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4. No. 2. (2023). 

Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Ketentuan tentang 
tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan 



 
 
 

81 
 

 

 

pemberhentian kepala desa diatur dengan peraturan daerah atau 
kota. 

Rini Anggriani Syukri, Skripsi, Garis Keturunan Dalam Pemilihan Kepala Desa 
di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, (Makassar; 
Universitas Hasanuddin, 2021) 

Riswandi, Reskiyanti Nurfin, Anggriani Alamsyah, Klan Politik: Studi Tentang 
Rivalitas Caleg Keluarga Padjalangi Dan Halid Pada Pemilu Serentak 
2019, Jurnal Politik Profetik Vol. 7 No. 2 (Makassar: UIN Alauddin 
Makassar, 2019). 

Robison, Richard. 1981. “Culture, Politics and Economy in the Political History 
of The New Order.” Indonesia. 

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2007). 

Sumber:Profil  Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, 24 
maret 2023 
Sp. Varma, Teori Politik Modern (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) 

Stephen Hess, America’s Political dynasties, seperti yang dikutip dalam M 
Kurtz, Introduction: The Family in Politics in the American Family 
Universitas Press of America 1993. 

Tim Dunne & Brian C. Schimdt, “Realism”, dalam John Baylis & Steve Smith 
(Eds), The Globalization of World Politics, Cet. II (Oxford: Oxford 
University Press, 2001). 

Widaningsih Sri, Pengembangan Materi Proxy War Dalam Menanamkan Cinta 
Tanah Air, Jurnal Administrasi bisnis Vo. 5 No.2 (Bandung: 
Politeknik LP3I Bandung, 2019). 

Wisuka dan Irfan Bagoes, Thesis, Intervensi  Iran Terhadap  Pemberontakan 
Al-Houthi Dalam Konflik Internal Yaman,2019. (Yogyakarta, 
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta). 

Website Resmi Kabupaten Gowa https://gowakab.go.id/site/tentang-gowa/   
Dwinarko, Sulistyanto, A., Widodo, A., & Saeful Mujab. (2021). Pelatihan 

Manajemen Komunikasi pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. Yumary: Jurnal 
Pengabdian Kepada Masyarakat, 

Zaldy Rusnaedy dan Titin Purwaningsih, Jurnal, Keluarga Politik Yasin Limpo 
Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2015, 
(Vol. 3, No. 2, Jakarta; Jurnal Politik UI, 2018). 

  



 
 
 

82 
 

 

 

L 
A 
M 
P 
I 
R 
A 
N 

  



 
 
 

83 
 

 

 

 Keluarga Bapak Yahya natsir Dg.nai dan Ibu Siti Aida 
  

 
 
          

                                                            

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bapak Yahya Natsir Dg.nai  

 

 
  



 
 
 

84 
 

 

 

     Ibu Siti Aida 

 

 
 

Instansi pemerintahan Kantor Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa 

 

 
  



 
 
 

85 
 

 

 

   Bapak Zainuddin S.Ag  Tokoh Agama 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bapak Gafur (masyarakat) 
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  Bapak Muhammad Dg.Ali (tokoh masyarakat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bagas (pemuda) 
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    RIWAYAT HIDUP 
 
 

Yogi Pratama Lahir Di Malino Kecamatan 

Tinggimoncong Kabupaten Gowa pada tanggal 22 

Juli 1998, anak dari Bapak Musa dan Ibu Margaretha. 

Anak pertama dari tiga bersaudara. Bertempat 

tinggal di Jl.Samiun Kelurahan Malino Kecamatan 

Tinggimoncong. Penulis pertama kali menempuh 

pendidikan tepat pada umur 5 tahun di TK Wirabuana dan melanjutkan 

pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 039 Tenggarong pada tahun 2005 dan 

lulus pada tahun 2011, dan melanjutkan pendidikan pada tahun yang sama di 

tahun 2011 di Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada SMPN 1 

Tinggimoncong dan selesai pada tahun 2014, dan pada tahun yang sama pula 

di tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas 

(SMA) pada SMAN 1 Tinggimoncong, penulis mengambil jurusan IPS dan 

selesai pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis terdaftar pada 

salah satu perguruan tinggi negeri yakni, Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar (UINAM) pada jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin, Filsafat 

dan Politik dan selesai pada tahun 2025. 

 Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT. usaha, dukungan materil 

maupun non materil dan disertai doa dari kedua orang tua dalam menjalani 

aktivitas akademik di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar (UINAM). Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir 
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dengan skripsi yang berjudul “Proxy Politik Dalam Kontestasi Pemilihan 

Kepala Desa Di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa”. 

 


