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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama 

serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing No. 158 Tahun 1987 

dan No. 0543b/U/1987 dengan beberapa adaptasi.  

1. Konsonan 

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin adalah sebagai berikut : 

Aksara Arab Aksara Latin 

Simbol Nama (Bunyi) Simbol Nama (Bunyi) 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa Ṡ Es dengan titik di atas ث

 Ja J Je ج

 Ha Ḥ Ha dengan titik di bawah ح

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż Zet dengan titik di atas ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش
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 Sad Ṣ Es dengan titik di bawah ص

 Dad ḍ De dengan titik di bawah ض

 Ta Ṭ Te dengan titik di bawah ط

 Za ẓ Zet dengan titik di bawah ظ

 Ain „ Apostrof terbalik‘ ع

 Ga 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

 Waw W We و

 Ham H Ha ه

 Hamzah „ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika 

terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 

2. Vokal 
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Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut : 

Aksara Arab Aksara Latin 

Simbol Nama (Bunyi) Simbol Nama (Bunyi) 

 fathah A a اَ 

 kasrah I i اَ 

 dhammah U u اَ 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi : 

Aksara Arab Aksara Latin 

Simbol Nama (Bunyi) Simbol Nama (Bunyi) 

 fathah dan ya ai a dan i يَ 

 kasrah dan waw au a dan u وَ 

 

Contoh : 

 kaifa  bukan  kayfa :  ك يْفَ 

 haula  bukan   hawla :  ه وْلَ 

3. Penulisan Alif Lam 
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Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’arifah) 

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

qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan 

dengan garis mendatar (-). 

Contoh : 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  ا لْش مْسَ 

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا لزَّلْز ل ةَ 

 al-falsalah : ا لْف لْس ل ةَ 

دَ   al-bilādu : ا لْب لَ 

 

4. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, maka 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Aksara Arab Aksara Latin 

Harakat Huruf Nama (Bunyi) Simbol Nama (Bunyi) 

و  ََ اَ  َ  fathah dan alif, 

fathah dan waw 
Ā a dan garis di atas 

ي  َ  kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 

َ ي  dhammah dan ya ū u dan garis di atas 
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Garis datar di atas huruf a, i, u bisa juga diganti dengan garus lengkung seperti huruf 

v yang terbalik, sehingga menjadi â, î, û. Model ini sudah dibakukan dalam font semua 

sistem operasi. 

Contoh : 

 mâta : م اتَ 

 ramâ : ر م ى

 yamûtu : يَ  وْتَ 

5. Ta Marbûtah 

Transliterasi untuk ta marbûtah ada dua, yaitu ta marbûtah yang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta 

marbûtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau 

pada kata yang berakhir dengan ta marbûtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata 

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

dengan ha (h). 

Contoh : 

 rauḍah al-aṭfâl : ر وْض ة َا لْْ طْف الَ 

ل ةَ   al-madânah al-fâḍilah : ا لْم د يْ ن ة َالْف اض 

ةَ   al-hikmah : ا لْْ كْم 
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6. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda tasydid (  ّ ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh : 

 rabbanâ : ر ب َّن ا

 najjaânâ : نَ ّي ْن ا

 al-ḥaqq : ا لْْ قَ 

 al-ḥajj : ا لْْ جَ 

 nu’ima : ن  عّ مَ 

 aduwwun„ : ع د وَ 

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (  سِى), 

maka ditransliterasikan seperti huruf maddah (â). 

Contoh : 

 ali (bukan ‘aliyy atau ‘aly)‘ : ع ل يَ 

يَ   arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)‘ : ع ر س 
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7. Hamzah 

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

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

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

Contoh : 

مْ ر وْنَ   ta’murūna : تَ 

 ’al-nau : ا لْن  وْءَ 

 syai’un : ش يْءَ 

 umirtu : ا م رْتَ 

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia 

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

yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah 

lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis 

menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata hadis, sunnah, khusus dan umum. 

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

adalah kata al-Qur‟an. Dalam KBBI digunakan kata Alquran, namun dalam penulisan 

naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur‟an, dengan huruf a 

setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali jika merupakan bagian dari teks Arab. 
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Contoh : 

Fi al-Qur’an al-Karîm 

Al-Sunnah qabl al-tadwîn 

9. Lafz Aljalâlah (الله) 

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

berkedudukan sebagai muḍâf ilaih (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf hamzah.  

Contoh : 

اللهَد يْنَ     dînullah 

لله  billâh   بِ 

Adapun ta marbûtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalâlah 

ditransliterasi dengan huruf (t).  

Contoh : 

َْر حْْ ة َاللهَ   hum fî rahmatillâh ه مَْفِ 

10. Huruf Kapital 

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf 

kapital antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (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 
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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 ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan. 

a. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah : 

swt., :  subhânahū wa ta’âlâ 

saw., :  sallallâhu ‘alaihi wa sallam 

H : Hijriyah 

M : Masehi 

SM : Sebelum Masehi 

Q.S :  Qur‟an, Surah 

HR : Hadits Riwayat 

Permendesa : Peraturan Mentri Desa 

PDTT :  Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

UU :  Undang-undang 

BUMDes  : Badan Usaha Milik Desa 

Kemenag :  Kementerian Agama 

Pemda :  Pemerintah Daerah 
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ABSTRAK 

Nama  : Andi Reni Anggraeni Ismail 

NIM : 10200117029 

Judul : Peningkatan Perekonomian Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDES) berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 dalam Perspektif 

Siyasah Syar’iyyah 

Permasalahan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu: 1. Bagaimana peran 

BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa di Desa Mallari Kecamatan Awangpone 

berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015? ; 2.Bagaimana syarat untuk 

mendapatkan bantuan modal usaha di BUMDes Desa Mallari Kecamatan Awangpone?; 

3.Bagaimana implikasi BUMDes bagi masyarakat yang ada di Desa Mallari Kecamatan 

Awangpone? 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) dengan melakukan 

pendekatan normative syar‟i, yuridis dan sosiologis. Sumber data primer yaitu melalui 

wawancara dan sumber data sekunder yaitu melalui studi pustaka. Pengumpulan data yaitu 

dengan cara melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik 

pengolahan data dalam penelitian ini yaitu klarifikasi data, editing, dan reduksi data. Teknik 

analisis data yang digunakan yaitu analisis data deskriptif.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1.)Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Assingkerukengge yang ada di Desa Mallari Kecamatan Awangpone sudah berperan sangat 

penting dalam peningkatan perekonomian desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat 

desa. Dibuktikan dengan meningkatnya Pendapatan Asli Desa (PAD); 2.)Syarat untuk 

mengambil modal usaha di BUMDes Assingkerukengnge yaitu warga asli Desa Mallari, 

memilki usaha, melapor kepada pemerintah, menandatangani surat perjanjian, mampu 

membayar angsuran bulanan, maksimal pinjaman yaitu Rp.10.000.000, dan memenuhi berkas 

yang dibutuhkan. 3.)BUMDes Assingkerukengnge Desa Mallari dipandang oleh masyarakat 

sebagai Lembaga Desa yang sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. 

Perspektif siyasah syar‟iyyah memandang sebagaimana BUMDes telah menjalanlan usaha 

dengan penuh amanah yang dituangkan dalam Q.S. al-Anfal/8:27 dan memberikan bantuan 

kepada masyarakat yang sangat membutuhkan sebagaimana yang dituangkan dalam Q.S al-

Maidah/5:2 dan (H.R Muslim). 

Implikasi penelitian yaitu 1.)Kepada Pemerintah Desa diharapkan terus memberikan 

evaluasi kepada para pengurus BUMDes Assingkerukengnge, 2.)Kepada Pengurus BUMDes 

Assingkerukengnge diharapkan lebih bisa lagi menggali potensi yang dimiliki oleh desa dan 

masyarakat desa, serta 3.)Kepada Masyarakat diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam 

setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh BUMDes Assingkerukengnge. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memilki luas wilayah yang 

sangat luas. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan 

yang berbentuk Republik”
1
. Disamping luasnya wilayah, Indonesia juga merupakan 

negara yang kaya dan subur. Kekayaan alam dan laut Indonesia sangatlah banyak 

dari Sabang sampai Merauke. Dengan kekayaannya itu, Indonesia mampu 

mencukupi kebutuhan seliruh warga negaranya. Setiap wilayah atau desa masing-

masing memiliki potensi yang berbeda, dimana semua potensi yang ada tersebut 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa guna meningkatkan taraf perekonomian 

dan kesejahteraan masyarakat desa.  

Pembangunan Desa pada dasarnya merupakan dasar dari pembangunan 

Nasional, karena jika masing-masing desa telah mampu melaksanakan 

pembangunan secara mandiri, maka kemakmuran masyarakat akan mudah 

terlaksana dan secara Nasional akan dapat menambah indeks kemakmuran 

masyarakat Indonesia. Pembangunan dalam lingkup desa yaitu pembangunan yang 

                                                             
       

1
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 

(1). 
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berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan local atau kekayaan alam 

setempat.
2
  

Pembangunan Nasional adalah salah satu usaha yang dilakukan untuk 

meningkatkan semua aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuannyaa 

yaitu agar dapat membangun kemandirian, termasuk kemandirian dalam hal 

pembangunan desa. Sebagian besar penduduk Indonesia hidup dan tinggal di 

wilayah pedesaan. Maka dari itu, titik pusat dari pembangunan yaitu terdapat..di 

daerah pedesaan. Pembangunan desa merupakan pembangunan yang berbasis 

pedesaan yang mencakup karakteristik budaya dan berbagai pola kegiatan baik itu 

pola kegiatan usaha pertanian dan sosial budaya.
3
 Indonesia sebagai negara 

kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, 

dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi 

daerah.  

Perubahan sistem pemerintahan dari Sentralisasi pada masa Orde Baru 

menjadi Desentralisasi membuat perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan 

pemerintah daerah. otonomi daerah disini tidak hanya mengatur penyelenggaraan di 

daerah tetapi juga membuat daerah lebih mandiri, demokratis, dan mendekatkan 

                                                             
       

2
Suriani, Fadli Andi Natsir, Analisis UU Nomor 6 Tahun 2014 tenteng Desa Terhadap Pelaksanaan 

Pembangunan di Deda Bacu-Bacu Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, dalam Jurnal Qadauna, 

Vol.1 Edisi Khusus Oktober, 2020, Hal.535, diakses pada Sabtu, 12 Juni 2021, pukul 14:43. 

       
3
A.Arianto, Ashabul Kahpi, Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), dalam Jurnal 

Alauddin Law Development Journal (ALDEV), Vol.2, No.2, Agustus 2020,hal.184, diakses pada Sabtu, 

12 Juni 2021, pukul 15:07. 
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pemerintah dengan rakyatnya. 
4
 Disini, Otonomi daerah berkaitan dengan hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.
5
 Dalam menjalankan pemerintahan pada daerah 

otonom tidak dapat terlepas dari sistem tata kelola pemerintahan, dalam penerapan 

sistem tata kelola pemerintahan harus berlandaskan pada asas-asas pemerintahan 

yang baik untuk dapat menjamin pemerintahan yang baik (Good Governance).
6
 

Desa merupakan kompenen pemerintah yang memiliki hak otonomi agar 

dapat mengatur dan mengurus masyarakatnya masing-masing. Desa memiliki 

peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun 

sebagai lembaga yang dapat memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia.
7
 

Pada dasarnya, Pembangunan Nasional cenderung kepada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat pada sektor ekonomi dan Desa disini yang akan menjadi 

sentral utama pengembangan ekonomi dikarenakan kurang lebih 70% penduduk 

Indonesia bertempat tinggal didaerah pedesan dan juga desa merupakan sektor awal 

dari perputaran sebuah kegiatan perekonomian suatu Negara. Sehingga, 

                                                             
       

4
Rismawati, Andi Safriani, Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan 

Desa (Studi Kasus Desa Bontomanai Kecamatan Tomponulu Kebupaten Maros), dalam Jurnal Qadauna, 

Vol.1, Edisi Khusus Oktober 2020, Hal.241, diakses pada Jumat, 11 Juni 2021, pukul 14:43. 

       
5
Saiful, Alimuddin, Analisis Tentang Pemekaran Desa (Studi Desa Nampar Sepang Kabupaten 

Manggarai Timur), dalam Jurnal Siyasatuna, Vol.3, No.1, Januari 2021, Hal. 200, diakses pada Jumat 11 

Juni 2021, pukul 15:04. 

      
6
Andi Safriani, Telaah Terhadap Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa, dalam Jurnal 

Jurisprudentie, Vol.7, No.1, Juni 2020, Hal.61, diakses pada Sabtu 12 Juni 2021, pukul 14:05. 

      
7
Jamilah Miftahul Jannah dan Halimah Basri, Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan 

Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, dalam Jurnal Siyasatuna, 

Vol.2, No.2 Mei Tahun 2020, h.309. diakses pada Rabu, 17 Februari 2021, pukul 20:44. 
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pembangunan pada masyarakat pedesaan harus terus ditingkatkan melalui dengan 

cara mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia yang ada di lingkungan 

masyarakat desa sehingga kreativitas dan juga aktivitas masyarakat desa mampu 

berkembang dan selaras. 

Dalam hal pembangunan di sektor desa, pemerintah desa mempunyai peranan 

sangat penting, terlebih dalam upaya menciptakan kondisi yang mampu mendorong 

tumbuh kembangnya inisiatif dan juga partisipasi masyarakat di pedesaan. Yang 

mana dengan dilakukannya penyampaian ataupun sosialisasi mengenai pesan-pesan 

pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam 

pembangunan desa serta adanya wadah bagi masyarakat untuk dapat menyalurkan 

aspirasinya. Pembangunan desa disini bersangkutan dengan pemanfaatan 

sumberdaya dimilki oleh desa baik itu Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber 

Daya Manusiia (SDM) serta dapat meningkatkan hal-hal yang berhubungan dengan 

pembangunan antar sector perdagangan, industry, dan pertanian antar desa, serta  

memperkuat pembangunan nasional secara keseluruhan.
8
 

Realitanya, pengembangan ekonomi berbasis di pedesaan sebernya sudah 

sejak lama diprogramkan oleh pemerintahan melalui berbagai cara. Akan tetapi, 

upaya tersebut tidak memberikan  kepuasan sebagaimana yang diimpi-impikan oleh 

pemerintah. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan program-program tersebut 

kurang tercapai. Salah satunya yaitu dikarenakan besarnya campur tangan dari 

                                                             
       

8
Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Pedesaan (Yogyajarta: Graha Ilmu, 2013), h.63. 
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pemerintahan yang  dapat mengakibatkan menghambatnya inovasi serta kreativitas 

masyarakat desa dalam hal mengelola dan menjalankan kegiatan dalam bidang  

perekonomian di desanya tersebut. Maka dari hal itu, sistem dan mekanisme 

tersebut tidak berjalan dengan efektif dan bisa berdampak pada ketergantungannya 

masyarakat desa terhadap bantuan yang akan selalu diberikan oleh pemerintahan 

sehingga hal ini juga dapat menghambat semangat masyarakat di pedesaan agar 

dapat meningkatkan kemandiriannya. 

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang telah 

melakukan perubahan terhadap paradima pembangunan daerah tertinggal yang 

sebelumnya berbasis pada kawasan menjadi berbasis pada..pedesaan (Based On 

Village). Sehubungan dengan hal itu, skala prioritas yang dilakukan KPDT bagi 

pembangunan daerah yang berbasis pedesaan antara lain yaitu mencakup :  

1) Pengembangan kelembagaan; 

2) Pemberdayaan masyarakat; 

3) Pengembangan ekonomi lokal; dan 

4) Pembangunan sarana dan prasarana. 

Skala prioritas diatas diharapkan dapat menstimulus dan menggerakkan roda 

perekonomian di pedesaan dengan didirikannya lembaga ekonomi desa, yaitu 

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).
9
 

                                                             
       

9
Kementerian Negara, Perubahan Paradigma Pembangunan Daerah Tertinggal, 

https://www.kemenegpdt.go.id/, diakses pada Selasa, 16 september 2020, pukul 14:32. 

https://www.kemenegpdt.go.id/
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Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga 

perekonomian desa yang dimana pengelolaannya sepenuhnya diberikan kepada 

masyarakat desa.  Yang dimana sebagai salah satu program andalan dalam 

meningkatkan kemandirian dan kreativitas masyarakat serta memungkinkan adanya 

inovasi beru yang muncul dari masyarakatnya, maka BUMDes disini perlu 

didirikan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, 

BUMDes diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagaian besar 

modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 

kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha 

lainnya untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat desa.
10

 Sedangkan menurut 

Pasal 1 Ayat 2 Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 mengartikan BUMDes 

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa 

melalui peryantaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang 

dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat dosa.
11

  

Kesejahteraan merupakan keadaan yang diingin-inginkan oleh semua orang 

dikarenakan jika telah mencapai kesejahteraan, seseorang dapat merasakan dirinya 

menjadi aman, sentosa, makmur, dan selamat dan juga dapat terlepas dari segala 

gangguan dan kesulitan. Serta kebahagiaan merupakan dambaan bagi setiap 

manusia yang merupakan salah satu tujuan hidup manusia, kebahagiaan bisa 

                                                             
       

10
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1Ayat (6). 

       
11

Republik Indonesia, Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015tentang Badan Usaha Milik Desa, 

Pasal 1 Ayat (2). 
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terwujud ketika setuluh kebutuhan dan keinginannya tersebut terpenuhi, baik dalam 

aspek material maupun spiritual.
12

 Kesejahteraan dan kebahagiaan tidak terwujud 

jika para masyarakat  hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu, kemiskinan 

tersebut harus bisa dihapuskan karena merupakan suatu bentuk ketidaksejahteraan 

yang menggambarkan bahwa suatu kondisi masyarakat yang serba kekurangan 

dalam hal kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu, dengan adanya BUMDes, 

pemerintah desa dapat berupaya dalam hal menghapuskan kemiskinan yang ada di 

dalam masyarakat desa. Dalam mengembangkan sumber pendapatan desa selain 

yang berasal dari bantuan Pemerintah dan pemerintahan kabupaten/kota. Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 juga membuka kesempatan bagi pengembangan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah terobosan terbaru yang patut 

diapresiasi dalam rangka pemberdayaan dan penguatan desa. BUMDes harus 

diberdayakan dalam kerangka pemberdayaan ekonomi masyarakat yang baik 

dengan mengadepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat.
13

 

Serta, dengan adanya BUMDes ini pemerintah desa mempunyai kewenangan 

agar dapat mengelolah sumber daya alam dan sumber daya manusianya secara 

mendiri, sehingga pemerintah desa juga dapat menentukan sendiri program apa 

yang tepat dengan potensi yang ada di desanya tersebut. Maka dari itu, pemerintah 

desa dengan masyarakat desanya perlu mengadakan musyawarah guna menetapkan 

                                                             
       

12
Muhammad Anis, Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat, dalam Jurnal El-Iqtishady, Vol2, No.1, 

Juni 2020, h.43, diakses pada hari Sabtu, 3 Juli 2021, pukul 13:07. 

       
13

Nata Haryanto, Abdul Wahid Haddade, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari 

Hukum Positif Dan Hukum Tata Negara Islam, dalam Jurnal Siyasatuna, Vol.3, No.1, Januari 2021, 

Hal.158, diakses pada Senin, 14Juni 2021, pukul 14:19. 
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keperluan jangka pendek dan keperluan jangka panjang apa yang dibutuhkan 

masyarakat di desa.  Seperti yang tercantum dalam Q.S. al-Nisa/4: 58. 

َ يََْمُركُُمْ انَْ  نهتِ اِلٰهى اهَْلِهَاۙ وَاذَِا حَكَمْتُمْ بَ يَْْ النَّاسِ انَْ تََْكُمُوْا بِِلْعَدْلِ ۗ اِنَّ  ۞ اِنَّ اللّهّ تُ ؤَدُّوا الْْمَه

َ نعِِمَّا يعَِظُكُمْ بهِ عًا   كَانَ  اللّهَّ  اِنَّ  ۗۗ  ٖ  اللّهّ ي ْ ٨٥ - بَصِي ْراً سََِ  

Terjemahnya: 

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia 

supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran 

yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi 

Maha Melihat”
14

 

Salah satu desa yang sanggup mendirikan program BUMDes didesanya yaitu 

Desa Mallari yang berada di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. Pendirian 

BUMDes termasuk kedalam perencanaan pembangunan dari bawah, dikarenakan 

BUMDes tidak lagi didirikan atas dasar instruksi dari pemerintah pusat, tapi 

melainkan dari inisiatif dari masyarakat dan pemerintah desa melalui musyawarah 

desa yang ingin menggabungkan usaha-usaha desa agar dijadikan satu kesatuan 

dalam sebuah lembaga desa, dan juga untuk pengembangan usaha-usaha lainnya 

yang dapat memberikan manfaat bagi warga desa. 

Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di Desa Mallari Kecamtaan 

Awangpone, setelah BUMDes ini didirikan, perekonomian desa bisa meningkat dan 

kesejahteraan masyarakat desa bisa lebih baik lagi. Dikarenakan BUMDes ini 

                                                             
       

14
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Halim 

Publishing & Distributing, 2014),h.87. 
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memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan 

yang dibuat oleh BUMDes, serta masyarakatpun bisa menikmati jasa yang 

disediakan oleh BUMDes, seperti halnya penyewaan tenda. Serta masyarakat pun 

bisa mengambil bantuan modal usaha di BUMDes tersebut sebagai awal mereka 

untuk berbisnis ataupun untuk hal lainnya. Namun, masih ada masyarakat yang 

merasakan bahwa masih ada beberapa yang belum bisa didapatkan oleh 

masyarakat, seperti halnya pinjaman modal, dikarenakan syarat penerimaannya 

yang belum bisa dipenuhi dan juga seperti penyewaan tenda yang belum semua 

masyarakat bisa menikmatinya. 

Berdasarkan hal diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih jauh mengenai BUMDes yang ada di Desa Mallari Kecamatan Awangpone 

tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “ PENINGKATAN PEREKONOMIAN 

DESA MELALUI BUMDES BERDASARKAN PERMENDESA PDTT NOMOR 

4 TAHUN 2015 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH“. 
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B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

a. Peningkatan Perekonomian Desa.  

b. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

c. Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015. 

d. Siyasah Syar’iyyah. 

2. Deskripsi Fokus 

a. Peningkatan Perekonomian Desa 

 Peningkatan dapat berarti kemajuan. Peningkatan secara umum yaitu 

upaya untuk menambah derajat, kualitas, kuantitas, keterampilan, tingkat 

maupun kemampuan agar bisa menjadi lebih baik. Maka, dapat diartikan 

bahwa peningkatan perekonomian desa yaitu upaya meningkatkan derajat 

serta berupaya untuk menambah perekonomian desa atau pendapatan desa.  

b. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang 

dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa guna meningkatkan 

perekonomian desa yang dimana BUMDes ini dibentuk berdasarkan 

kebutuhan dan potensi desa.  

c. Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 

Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik 

Desa. 
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d. Siyasah Syar’iyyah 

 Siyasah Syar’iyyah merupakan hukum-hukum yang mengatur 

kebijakan suatu negara yang berdasarkan syariat Islam untuk mengurus dan 

mengatur masyarakat negara agar terciptanya suatu kemaslahatan dan 

menghindari kemudaharatan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka Pokok Masalah dalam 

penelitian ini yaitu: Bagaimana Peningkatan Perekonomian Desa Melalui Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 

2015 di Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. 

Berkaitan dengan pokok masalah tersebut, maka sub-masalah dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa di Desa 

Mallari Kecamatan Awangpone berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 

2015? 

2. Bagaimana syarat untuk mendapatkan bantuan modal usaha di BUMDes Desa 

Mallari Kecamatan Awangpone? 

3. Bagaimana implikasi BUMDes bagi masyarakat yang ada di Desa Mallari 

Kecamatan Awangpone? 

D. Kajian Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan bahan-bahan bacaan, maka kajian penelitian terdahulu yaitu: 
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1. Kushandajani, dalam Buku Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintah 

Desa Dalam Perspeltif UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  Dalam buku ini 

menjelaskan mengenai bagaimanakah kewenangan desa dan proses 

penyelenggaraan desa serta menjelaskan bagaimanakah peran masing-masing 

perangkat desa agar para perangkat desa tidak melakukan kesewenang-

wenangan dalam menjalankan pemerintahan. Tapi yang menjadi perbedaan dan 

kekurangan dalam buku ini yaitu kurang terperincinya penjelasan mengenai 

Badan Usaha Milik Desa yang dimana Badan Usaha Milik Desa-lah yang 

diangkat peneliti dalam penelitian ini.  

2. Agus Adhari Ismaidar,  “Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik 

Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan 

Babalan Kabupaten Langkat”, Jurnal Dialog Iuridica, Vol.9 No.1, November 

2017. Dalam jurnal ini membahas menganai pengembangan desa serta aturan 

pembentukan dari sebuah lembaga BUMDes. Serta dalam jurnal ini memuat 

beberapa perbandingan ketentuan BUMDes yang terdapat dalam Permendagri 

Nomor 39 Tahun 2010 dengan Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 yang 

memudahkan penulis dalam menganalisis lebih lanjut perbendaan kedua aturan 

tersebut, dan lebih melihat mana mana saja kelemahan dari kedua aturan 

tersebut. Perbedaan penelitian dalam jurnal ini yaitu, BUMDes didesa yang 

diteliti yaitu di Desa Palawi Selatan hanya bergerak di bidang bisnis keuangan, 

yaitu usaha simpan pinjam. Berbeda dengan BUMDes Desa Mallari, BUMD es 

disini bergerak dalam berbagau bidang usaha maupun jasa.  
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3. Afdal Rifada Rizqi, “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam 

Upaya Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan”, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu 

Hukum, Vol.3 No.1, Juni 2019. Jurnal ini membahas bagaimana peran desa dan 

BUMDes dalam mendukung pembangunan nasional dengan memanfaatkan 

sumber daya alam dan infrastruk yang ada dilembag lembaga pemerintahan 

termasuk lembaga pemerintahan yang terkecil yaitu Desa. Perbedaan penelitian 

dalam Jurnal ini yaitu dalam Jurnal ini hanya bertujuan dslam hal mewujudkan 

negara hukum kesejahteraan, sedangkan dalam penelitian saya membahas 

mengenai bagaimanakah peningkatan perekonomian desa dengan 

memanfaatkan BUMDes yang telah didirikan oleh pemerintah desa. 

4. Komang Sahita Utami, Lulup Endah Tripalupi, dan Made Ary Maitriana, 

“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Kesejahteraan 

Anggota Ditinjau Melalui Kewirausahaan Sosial”, Jurnal Pendidikan Ekonomi, 

Vol.11 No.2 Tahun 2019. Jurnal ini membahas mengenai tujuan peranan Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

khusunya bagi masyarakat yang ada di Desa Panji Kecamatan Sukasada. 

Didalam jurnal ini memberikan penjelasan bahwa, BUMDes yang ada di Desa 

Panji tersebut berfokus kepada peningkatan kesejahteraan dari segi civil society 

seperti halnya mempekrjakan masyarakat sekitar, membentuk badan usaha yang 

berdasarkan inisiatif masyarakat serta menampung segala aspirasi yang datang 

dari masyarakat untuk kemajuan badan usaha. Dalam jurnal ini sangat 

membantu penulis dalam hal bagaimanakah BUMDes dapat menjadi salah satu 
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aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Tapi, dalam jurnal ini belum 

bisa memberikan penjelasan mengenai secara rinci bagaimanalah Permendesa 

PDTT Nomor 4 Tahun 2015 ini diimplementasikan dengan baik kedalam 

pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes. 

5. Romi Saputra, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai 

Implementasi Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat”, 

Jurnal Manajemen Pemerintahan, Vol.9 No.1, Maret 2017. Dalam jurnal ini 

sudah menjelaskan bagaimana Badan Usaha Milik Desa Jalancagak 

menjalankan fungsinya dengan baik, dilihat dengan pendirian usaha-usaha yang 

mengacu pada arah pemberdayaan potensi yang dimiliki oleh desa, peningkatan 

taraf hidup masyarakat desa, peningkatan pembangunan Desa Jalancagak, serta 

mewujudkan kemandirian Desa Jalancagak dalam menggali sumber-sumber 

pendapatannya, salah satunya kemandiriannya yaitu Desa Jalancagak mampu 

membiayai sendiri penyelenggaraan kegiatan desa, baik itu kegiatan agama 

maupun kegiatan adat tanpa harus menarik iuran dari masyarakat desa. 

Perbedaannya penelitian dalam jurnal ini yaitu dalam penelitian tersebut belum 

terlalu berpedoman langsung dengan Permendesa PDTT No.4 Tahun 2015 

mengenai Badan Usaha Milik Desa, dikarenakan dalam penelitian tersebut lebih 

berpedoman pada Perda Subang mengenai Pedoman Pembentukan BUMDes 

yang sebelumnya sudah dibuat oleh Pemerintah Subang.  
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian, yaitu sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam 

meningkatkan perekonomian Desa Mallari Kecamatan Awangpone 

berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015. 

b. Untuk mengetahui syarat untuk mendapatkan bantuan modal usaha di 

BUMDes Desa Mallari Kecamtan Awangpone. 

c. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap BUMDes yang ada di 

Desa Mallari Kecamatan Awangpone. 

2. Kegunaan Penelitian, yaitu sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoretis 

1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi dan 

juga bahan pertimbangan terhadap kendala-kendala yang dihadapi 

BUMDes dalam menjalankan kegiatannya. 

2) Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan maupun bahan 

pertimbangan bagi pemerintah dalam hal memerhatikan keadaan 

masyarakat desa dalam hal pendirian BUMDes itu sendiri.  

3) Penelitian ini juga dapat memberikan pandangan bagaimanakah 

kedudukan maupun manfaat BUMDes berdasarkan Hukum Siyasah 

Syar’iyah. 

b. Kegunaan Praktis 
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1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang Hukum Tata Negara 

mengenai bagaimanakah cara peningkatan perekonomian suata desa 

melalui pemanfaatan fungsi dan tujuan dibentuknya BUMDes. 

2) Bagi peneliti secara Pribadi, penelitian ini sangat berguna untuk 

menyelesaikan salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana hukum.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Peningkatan Perekonomian Desa 

1. Desa  

Secara etimologi, kata desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu deca  

yang memilki makna : tanah air, tanah asal, atau tanah kelahitan. Kata 

“desa” sendiri juga berasal dari bahasa India yaitu “swadesi” yang memiliki 

makna: tempat tinggal, tempat asal, negeri asal, atau tanah leluhur yang 

merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta 

memiliki batasan yang jelas.  

Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, desa dapat diartikan 

sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan kampung dihuni 

oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan tersendiri 

yang dimana dikepalai oleh seorang kepala desa.  

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.
1
 

 Definisi desa juga dikemukankan oleh Landis yang dimana ia 

mengatakan bahwa desa meripakan satu wilayah yang dimana jumlah 

                                                             
       

1
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang 

Desa, Pasal 1 Ayat (5). 
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penduduknya memiliki jumlah kurang dari 2.500 orang, yang memiliki ciri-

ciri, yaitu sebagai berikut: 

a. Mempunyai hubungan  yang saling mengenal satu sama lain antara 

ribuan jiwa yang menempati pedesaan tersebut; 

b. Adanya hubungan pertalian batin yang sama tentang kesukuan 

terhadap suatu kebiasaan tertentu; 

c. Cara berusaha (ekonomi) yang paling umum digunakan oleh 

masyarakat desa yaitu dalam hal agrarian atau pertanian yang akan 

sangat dipengaruhi oleh kondisi alam sekitar, seperti halnya faktor 

iklim; kekayaan alam; dan keadaan alam sekitar.  Sedangkan 

pekerjaan yang bukan dalam bidang agrarian merupakan pekerjaan 

tambahan. 

Maka kita dapat menyimpulkan bahwa, Desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk dapat mengelolah, 

memgurus dan juga mengatur wilayahnya masing-masong sesuai dengan 

kondisi dan keadaan yang terjadi di masyarakat, dikaranakan pemerintahan 

desalah yang paling dekat dengan masyarakat. 

2. Ciri-Ciri Desa 

Desa disini mempunyai beberapa ciri-ciri tersendiri yang dapat 

membedakannya dengan kota. Ciri-cirinya yaitu sebagai berikut: 

a. Kehidupan mesyarakat desa yang dianggap sangatlah berkaitan erat 

dengan alam. Karenakan letak geografisnya yang umunya jauh dari 

pusat perkotaan; 
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b. Pekerjaan masyarakat desa yang pada umunya adalah sebagai 

seorang petani dan secara khusus pertanian sangat bergantung pada 

musim; 

c. Ditinjau dari segi karakteristik masyarakatnya, desa ialah satu 

kesatuan social dan satu kesatuan kerja; 

d. Perekonomian masyarakat di pedesaan umunya masih berhubungan 

erat dengan struktur perekonomian yang bersifat agrariis; 

e. Hubungan yang dijalin oleh masyarakat masyarakat di desa pada 

dasarnya yaitu sebuat ikatan kekeluargaan yang erat, yang biasa juga 

disebut sebagai gemmeinschaft; 

f. Perkembangan social di desa secara umum relative lambat. Kontrol 

hubungan social yang ada di masyarakatpun juga masih sangat 

ditentukan oleh hukum adat; 

g. Keberadaan norma agama dan hukum adat masih kuat dan kadang 

juga masih tetap diutamakan keberadaannya.
2
 

3. Kewenangan Desa 

Kewenangan yang dapat deselenggarakan oleh desa yaitu dapat 

dibedakan dalam tiga hal, yaitu “inherent functions, residuary function, dan 

assigned function. Yang saat diterapkannya IGO dan IGOB, desa diberikan 

batasan yang mana kewenangan desa yaitu hanya bisa mengurus urusan 

fisik saja seperti pemakaian dan juga pemeliharaan pekerjaan umum desa 

yang menyangkit dengan hal-hal yang terkait dengan fasilitas umum yang 

ada di desa seperti jalan umum, rumah, jembatan, saluran air, lapangan, 
                                                             
       

2
Icuk Rangga Bawano dan Erwin Setyadi, Optimalisasi Potensi Desa Di Indonesia (Jakarta: 

PT.Grasindo, 2019),h.3-4. 
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tanah, pasar dan tempat penyimpanan air sebagai wujid urusan rumah 

tangga desa (Inlandsch Gemeente Ordonnantie/IGO). 
3
  

Desa memiliki suatu kewenangan untuk mengurus dan mengatur 

segala kepentingan masyarakatnya dalam segala aspek, baik dalam 

pelayanan (public service), pengaturan (public regulation), dan 

pemberdayaan masyarakat (empowerment). Tentunya dengan menjalankan 

fungsi-fungsi pemerintahan desa, aparat desa memiliki tugas dan 

tanggungjawab yang cukup besar, mengingat desa memiliki unsur penentu 

dari tercapainya tujuan sebuah bangsa untuk mensejahterakan masyarakat 

secara merata. Berbagai upaya yang terencana tentang hal pembangunan 

diperkenalkan dalam pemerintah desa. Dengan dukungan dari masyarakat 

setempat agar terjadi efesiensi serta efektifitas pembangunan di daerah 

setempat maka disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan 

masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya.
4
 

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, 

Kewenangan Desa yaitu “meliputi kewenangan dibidang..penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembanginan Desa, pembinaan 

kemsyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan 

prakarta masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa.”
5
 

 

                                                             
       

3
Kushandajani, Kewenangan Desa Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif 

UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa,  (Semarang: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP 

Universitas Diponegoro, 2018),h.13-14. 

      
4
 Jamilah Miftahul Jannah dan Halimah Basri, Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan 

Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, dalam Jurnal Siyasatuna, 

Vol.2, No.2 Mei Tahun 2020, Hal.309-310, diakses pada Jumat 18 Juni 2021. 

       
5
Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

Pasal 18. 



21 
 

 

4. Peningkatan 

Pengertian peningkatan secara epistimologi adalah menaikkan derajat 

taraf dan sebagai mempertinggi ataupun memperhebat produksi dan 

sebagainya
.6 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

peningkatan artinya proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan 

dan sebagainya).  

Menurut Adi S, peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti 

lapisan atau susunan dari sesuatu yang kemudian membentuk sebuah 

susunan. Tingkat juga dapat dimaknakan sebagai pangkat, taraf dan kelas. 

Sedangkan peningkatan itu sendiri memiliki arti sebuah kemajuan. Artian 

seecara umum, peningkatan ialah suatu usaha untuk dapat menambah  

derajat, tingkat dan kualitas maupun kuantitas suatu hal.  Maka dapan 

disimpulkan bahwasanya pengertian dari peningkatan yakni upaya untuk 

menambah..dan/atau meningkatkan kualitas, kemampuan serta keterampilan 

agar bisa lebih baik lagi dari sebelumnya.  

5. Perekonomian  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perekonomian 

adalah tindakan (aturan atau cara) berekonomi. Biasa juga perekonomian ini 

diidentikkan dengan kata Sistem Ekonomi yang mana  Sistem Ekonomi ini 

memiliki arti suatu sistem yang mengatur dan juga menjalin hubungan 

ekonomi antar manusia dengan suatu lembaga dalam suatu sistem 

kehidupan.  

                                                             
      

6
Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta : Modern Press, 

1995),h.160. 
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Pengertian dari sistem ekonomi juga dapat diartikan sebagai semua 

bentuk tata cara yang mampu digunakan untuk dapat mengatur perilaku 

masyarakat, seperti halnya dengan perilaku para konsumen, produsen, 

pererintah, bank dan perilaku lainya dalam urusan kegiatan ekonomi 

(produksi, distribudi, konsumsi, investasi dan lainnya) sehingga mampu 

tercapainya satu kesatuan yang teratur dan juga dinamos dan kekacauanpun 

dapat terhindarkan lagi.
7
 

Sistem ekonomipun dapat berarti perpaduan dari aturan-aturan atau 

cara-cara yang merupakan satu kesatuan  dan juga mampu digunakan dalam 

hal guna mencapai tujuan dalam perekonomian. 

Adapun manfaat dari sistem ekonomi yaitu: 

a. Sebagai pendukung meningkatnya kegiatan produksi di siatu wilayah 

negara; 

b. Sebagai pengatur dalam hal pembagian hasil produksi di seluruh 

masyarakat agar dapat dilaksanakan seperti yang diinginkan dan juga 

sesuai dengan tujuan yang diinginkan bersama; 

c. Sebagai pengorganisasian kegiatan individu dalam suatu 

perekonomian suatu negara; 

d. Untuk menghasilkan sebuah mekanisme tertentu agar pendistribusian 

barang dan jasa dapat berjalan lancar. 

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

                                                             
       

7
Dicky Sumarsono, Sistem Perekonomian Negara-Negara Di Dunia, dalam Jurnal Akuntansi Dan 

Pajak Vol.16, No.02 Tahun 2016, h.20. diakses pada Jumat, 30 Oktober 2020 Pukul 14:43. 
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Menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tetang Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah 

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa 

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang 

dipisahkan guna mengelolah asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk 

sebesar-besar kesejahteraan masyarakat Desa.
8
 

Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga yang 

dimana prakarsa terbentuknya yaitu dari pemerintah desa yang kepemilikan 

modal dan juga proses pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa itu 

sendiri serta bantuan dari masyarakat desa. BUMDesa juga merupakan salah 

satu tiang penguat bagi perekonomian sebuah desa yang dimana BUMDes 

disini memiliki fungsi sebagai lembaga social (social institution) dan juga 

berfungsi sebagai lembaga komersial (commercial institution) yang berpihak 

kepada kepentingan masyarakat desa dan juga untuk mencari sebuah 

keuntungan. Serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini juga merupakan 

satu diantara benntuk usaha..yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa 

dalam urusan meningkatkan hasil produksi dan juga meningkatkan 

perekonomian desa.
9
 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu badan usaha 

yang bercirikan desa yang dalam pelaksanaanya disamping untuk membantu 

penyelenggaraan pemerintah desa, juga untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat desa. Dengan kata lain "bercirikan desa" merupakan indikasi 

                                                             
       

8
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat (6). 

        
9
Sutoro Eko, dkk. 2015. Modul Pelatihan Pratugas Pendampingan Desa: Implementasi Undang-

Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi 
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utama untuk membedakan BUMDes dengan badan usaha lain yang 

bercirikan anggota, kewilayahan atau persekutuan modal. Selain itu, 

BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan 

pengembangan ekonomi lainya. Pada dasarnya BUMDes dibentuk atau 

didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa yang meletakkan 

kekuasaan tertinggi pada musyawarah desa. Keuntungan usaha BUMDes 

berupa Sisa Hasil Usaha (SHU) menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD) dan 

digunakan untuk kesejahteraan masyarakat warga desa lewat 

pembangunan.
10

 

Dalam hal perencanaan dan pendirian satu BUMDes, diperlukan 

adanya sebuah prakarsa ataupun juga inisiatif dari masyarakat desa dan juga 

harus didasarkan pada prinsip-prinsip partisipatif, kooperatif, dan 

emansipatif serta tak lupa pula dengan dua prinsip yang mendasari 

perencanaan tersebut yaitu member base dan self help. Serta, pembentukan 

suatu BUMDes harus dilakukan dengan menggelar suatu musyawarah desa, 

yang dalam muasyawarah desa ini harus dihadiri oleh Badan 

Permusyawaratan Desa yang merupakan badan yang menjadi sumber 

perwujudan aspirasi rakyat dan tempat Kepala Desa melakukan pertanggung 

jawaban terhadap apa yang telah dikerjakan selama menjabat sebagai Kepala 

Desa.
11

 

                                                             
       

10
Arisya Yanti, Rahmiati, Pengelolaan Bumdes dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat 

Desa Kalebentang Kabupaten Takalar, dalam Jurnal Siyasatuna, Vol.2 No.3 September 2020, 

Hal.478, diakses pada hari Sabtu 19 Juni 2021, pukul 14:19. 
       

11
Sandi, Andi Safriani, Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan 

Desa, dalam Jurnal Siyasatuna, Vo.3, No.1, Januari 2021, Hal.209, dikses pada hari Minggu 20 Juni 

2021, pukul 20:23. 
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Hal ini penting dikarenakan pengelolaan BUMDes harus benar-benar 

didasarkan pada kesepakatan masyarakat (member base), dan juga tentu 

harus adanya kemampuan dari setiap anggota untuk bisa mandiri dalam 

mencukupi  kebutuhan dasarnya (self help), baik itu untuk kepentungan 

produksi (sebagai produsen) maupun untuk kepentingan konsumsi (sebagai 

konsumen) yang dimana harus dilakukan secara mandiri dan professional.  

BUMDes sebagai lembaga komersial dari rakyat, pada awalnya 

BUMDes harus berpihak kepada pemenuhan kebutuhan (produktif maupun 

konsumtif) masyarakat dengan cara menyediakan pelayanan pendistribusian 

barang dan jasa. Hal tersebut tentu dapat diwujudkan dalam bentuk 

pengadaan kebutuhan masyarakat yang dimana tidak memberatkan untuk 

masyarakat seperti halnya memberikan harga yang lebih murah dan  juga 

mudah untuk dijangkau serta dapat menguntungkan bagi BUMDes.
12

  

Pada umunya ada beberapa ciri yang dapat membedakan BUMDes 

dengan lembaga ekonomi komersial lainya, yaitu: 

a. BUMDes ini dimiliki dan dikelolah bersamaan oleh pemerintah desa. 

b. BUMDes ini dijalankan berdasarkan atas asas kekeluargaan dan asas 

kegotongroyangan yang berasal dari tata nilai yang telah lama hidup 

dan berkembang di dalam masyarakat; 

c. Keuntungan yang diperoleh dari dijalankannya BUMDes ini 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat desa; 

                                                             
       

12
Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawantodan Suwondo, Keberadaan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDES) Sebagai Penguat Ekonomi Desa, dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, 

No. 6, Hal. 1068-1076, diakses pada Jumat, 30 Oktober 2020, pukul 18:56. 
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d. Bidang usaha yang dijalankan oleh BUMDes didasarkan pada 

pengembangan potensi yang dimiliki oleh desa secara umum dan 

juga dari hasil informasi pasar yang mampu menopang kehidupan 

ekonomi masyarakatt desa; 

e. Pengambilan keputusan dan penyelesaian maslaah yang dimiliki oleh 

BUMDes umumnya akan dilakukan melalui musyawarah desa.
13

 

2. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Terdapat empat tujuan utama dalam hal mendirikan sebuah BUMDes 

yaitu, sebagai berikut: 

a. Dapat meningkatkan peran masyarakat desa dalam rangka mengelola 

sumber-sumber pendapatan desa yang sah; 

b. Dapat menumbuhkembangkan  kegiatan-kegiatan perekonomian 

masyarakat didesa dalam bentuk unit-unit usaha desa; 

c. Dapat menumbuhkembangakan usaha-usaha di sector informal agar 

dapat menyerap tenaga kerjaa yang ada di desa khususnya 

masyarakat desa; 

d. Dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi berwirausaha bagi 

masyarakat desa yang memiliki penghasilan rendah. 

Untuk mewujudkan dan mencapai tujuan BUMDes dapat pula di 

lakukan dengan cara memenuhi kebutuhan produktifitas dan komsumtif 

masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelolah 

masyarakat dan pemeritah desa. Dinyatakan dalam undang-undang No.6 

                                                             
       

13
Anom Surya Putra, Badan Usaha MIlik Desa, Spirit Usaha Kolektif Desa (Jakarta: Kementrian 

Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015),h.13-14. 
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tahun 2014 bahwa BUMDES dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan 

potensi desa setempat.
14

 

BUMDes diharapkan juga bisa memberikan pelayanan kepada non-

anggota atau pihak luar desa  tetapi, tentunya dengan memberikan harga 

yang berbeda serta memberikan  pelayanan yang sesuai dengan yang diatur 

oleh standar pasar. Yang artinya, terdapat cara kerja kelembagaan yang 

sebelumnya harus disetujui bersama, sehingga tidak berdampak pada 

penyimpangan ekonomi desa yang disebabkan oleh usaha yang dimiliki oleh 

BUMDes.  

3. Manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Perkembangan dari BUMDes merupakan salah satu bentuk dari 

penguatan terhadap lembaga ekonomi yang dimiliki oleh sebuah desa serta 

sebagai salah satu alat untuk mendayagunakan ekonomi local dengan 

menggunakan berbagai ragam potensi yang ada di desa, dan yang lebih 

pentingnya yaitu BUMDes disini dapat dijadikan sebagai tulang punggung 

bagi sistem perekonomian pemerintahan desa yang dapat digunakan untuk 

mencapai peningkatan kesejahteraan bagi masyarakatnya.  

BUMDes juga disini memiliki peranan penting dalam hal menaikkan 

pertumbuhan ekonomi desa apabila perekonomiannya tersebut  dikelolah 

dengan baik. Seperti halnya BUMDes dapat  membantu menyalurkan 

berbagai subsidii yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat, 

                                                             
       

14
Muhammad Said Alfuraqan, Gazali Suyuti, Pengaruh Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa 

Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa, dalam Jurnal Siyasatuna, Vol. 2, No.1, Januari 2020, 

Hal.65, diakses pada hari Senin, 14 Juni 2021 pukul 14:34. 
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seperti halnya subsidi bantuan benih, pukuk kandang dan bantuan-bantuan 

lainnya. Dan juga BUMDes dapat berperan sebagai pengumpul dari hasil 

produksi yang dihasilkan oleh masyarakat desa.  

Justru, BUMDes-pun bisa melakukan kerja sama dengan lembaga 

perbankan untuk dapat  menyalurkan  kredit usaha rakyat (KUR) yang 

sekarang dikelola oleh perbankan pemerintah serta juga perbankan swasta. 

Dan BUMDes dapat berperan sebagai pengelolah keuangan inklusif seperti 

halnya dengan usaha simpan pinjam yang apabila dikelolah secara benar dan 

baik maka dapat meningkatkan pendapatan yang cukup baik.  

Secara garis besar, BUMDes memiliki 2 manfaat yaitu, sebagai 

berikut: 

a. Komersil 

BUMDes sebagai lembaga komersil dapat membuka ruang 

lebih besar bagi masyarakat untuk bisa meningkatkan penghasilan 

mereka dan dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat 

desa dan juga untuk pemuda-pemuda desa yang mempunyai potensi 

dan kecakapan yang dapat mengurangi tingkat urbanisasi. 

b. Pelayanan Publik  

BUMDes tidak hanya bergerak pada dibidang bisnis saja, 

BUMDes-pun juga harus memiliki peranan penting untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakatnya melalui kontribusinya pada bidang 

pelayanan social. 
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Dari banyaknya manfaat yang didapat dari pendirian suatu BUMDes, 

Desa akan lebih bisa mandiri baik pada bidang ekonomi maupun dalam 

bidang pelayanan public. Makanya, diharapkan untuk seluruh masyrakat 

desa yang ada di Indonesia agar segera membentuk sebuah BUMDes 

didesanya dan juga tentunya harus ikut berpartisipasi didalam peningkatan 

perekonomiaan desanya tersebut.  

4. Klarifikasi Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Pada umunya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki berbagai 

jenis usaha yang mampu dijalankan olehnya, yaitu sebagai berikut: 

a. Serving / Bisnis Sosial 

Yaitu dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat desa 

sehingga masyarakat mampu mendapatkan manfaat social yang besar. 

Jenis usaha seperti ini, BUMDes tidak perlu lagi menargetkan 

keuntungan profit yang harus didapatkan. Contoh dari jenis usaha ini 

yaitu seperti pengelolaan sampah, pengelolaan air minum, dan 

lainnya. 

b. Bangking / Keuangann 

Dengan jenis usaha ini, BUMDes bisa membantu masyarakat 

desa dalam mendapatkan modal usaha secara mudah dan dengan 

bunga yang rendah.  

c. Renting / Bisnis Penyewaan 

Dengan menjalankan usaha penyewaan ini, BUMDes dapat 

memebrikan kemudahan bagi masyarakat desa agar dengan mudah 
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mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan serta perlengkapan yang 

akan dibutuhkan oleh warga, misalnya dalam hal penyewaan gedung, 

tenda pengantin, alat pesta, penyewaan motor trakror dan penyewaan 

alat lainnya. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam bisnus 

penyewaan ini yaitu adanya akad dari kedua belah pihak yang 

melalukan transaksi. Serta dalam transaksi ini dibutuhkan saksi, yang 

dimana bahwa saksi perempuan setara/sama derajatnya dengan saksi 

laki-laki, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Perempuan bisa 

menjadi saksi sendirian jika ia menyaksikan betul sendiri perjanjian 

tersebut, kendati jika ada perempuan lain hanya berfungsi sebagai 

pengingat (pendamping) baginya.
15

 

d. Brokering / Lembaga Perantara 

BUMDes berperan sebagai lembaga perantara antara 

komoditas  yang dihasilkan oleh warga desa kepada pasar yang lebih 

luas sehingga BUMDes disini dapat berperan mempersempit jalur 

distribusi komoditas menuju pasar. Cara seperti ini mampu 

memberikan dampak ekonomi yang bagus bagi para warga desa yang 

berperan sebagai produsen karena tidak lagi dikuasai oleh tengkulak
16

. 

e. Trading / Perdagangan 

BUMDes juga disini dapat mengelolah usaha penjualan barang 

dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa yang sebelumnya 

                                                             
       

15
Halimah B., Kesaksian Perempuan Dalam Kontrak Keuangan Dalam Kitab-Kitab Tafsir, dalam 

Jurnal Al-Daulah, Vol.7, No.2, Desember 2018, Hal.357, diakses pada Sabtu, 26 Juni 202, pukul 

14:12. 

       
16

Tengkulak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah pedagang perantara (yang 

membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama). 
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tidak bisa didapatkan oleh masyarakat secara perorangan. Misalnya 

saja penjualan bahan-bahan kebutuhan rumah tangga, pendirian POM 

Bensin Mini , Pabrik Es Batu, pendirian toko bahan bangunan dan 

sebagainya. 

f. Holding / Usaha Bersama  

BUMDes dapat juga mendirikan sistem usaha bersama yang 

melihatkan banyak usaha yang ada di desa. Misalnya, BUMDes dapat 

mengelolah wisata alam yang terdapat di desa dengan membuka akses 

yang seluasnya bagi masyarakat untuk mengambil peran yang 

diperlukan dalam proses menjalankan kegiatan usaha wisata alam 

tersebut.  

g. Contracting / Kontraktor 

BUMDes dapat menjalankan sistem kerja sama kemitraan 

pada berbagai kegiatan yang dilakukan oleh desa seperti pelaksanaan 

proyek yang dilaksanakan oleh desa, serta dapat menjadi pemasok 

bahan bahan yang dibutuhkan pada proyek desa yang ada. 

C. Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan 

Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Permendesa ini dibuat 

dengan tujuan agar kedepannya dalam pendirian, pengurusan, pengolahan dan 

pembubaran suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan standar 

dan tidak ditemukan lagi adanya kesalahan dalam pengurusan suatu Badan 

Usaha Dalam Desa (BUMDes) di suatu desa. Serta tujuan lainnya agar suatu 
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desa dapat memberdayakan masyarakatnya sekaligus meningkatkan pendapat 

asli desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini.  

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 

Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan 

Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ini ditetapkan oleh 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik 

Indonesua Marwan Jafar pada tanggal 13 Februari 205. Dan diundangkan pada 

tanggal  18 Februari 2015 oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, Yasonna H.Laoly. dan dituang dalam Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296. 

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 

“pendirian BUMDesa ini dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh 

kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa 

dan/atau kerja sama antar-Desa”. Maka, berdasarkan penjelasan pasal tersebut 

menjelaskan bahwa pendirian BUMDesa ini tidak lain dan tidak bukan hanya 

untuk menampung dan meningkatkan kegiatan desa dalam bidang ekonomi dan 

hal ini tentu dapat memberikan dampak yang baik bagi desa dikarenakan akan 

meningkatnya perekonomian atau pendapatan asli desa.  

Dalam Pasal 8 Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015, BUMDesa 

dapat membentuk unit usaha yang meliputi: 

a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan 

perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian 

besar dimiliki oleh BUMDesa, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan tentang Perseroan Terbatas; dan 
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b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDesa sebesar 60 (enam 

puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang 

lembaga keuangan mikro.  

Maka, dapat diketahui bahwa BUMDes disini dapat membuat unit usaha 

lainnya selain dengan usaha-usaha bisnis sosial, tapi harus sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

D. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Siyasah Syar’iyyah 

1. Pengertian Siyasah Syar’iyyah 

Siyasah Syar‟iyyah terdiri dari dua kata yaitu siyasah dan syar‟iyyah. 

Kata Siyasah secara etimologis (bahasa), berasal dari kata sasa-yasusu-

Siyasah yang berarti mengurus, mengatur, dan memerintah. Dapat diartikan 

juga pemerintahan dan politik atau pembuat kebijakan serta mengambil 

sebuah keputusan.
17

 Sedangkan secara terminologis (istilah), Siyasah disini 

didefinisikan oleh para yuris Islam. Menurit Abu al-Wafa Ibn‟Aqil, “Siyasah 

dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dapat membawa rakyat agar bisa 

lebih dekat dengan kemaslahatan dan lebih jauh dari kemudharatan, 

meskipun Rasulullah tidak menyampaikannya dan Allah SWT-pun. tidak 

menurunkan wahyu unutuk mengatur hal tersebut”.
18

 

Kata syar‟iyyah biasa disebut juga syariat secara etimologis (bahasa), 

sebagaimana dikemukakan oleh Hasbi as-Shiddieqy adalah “Jalan tempat 

                                                             
       

17
Usman Jafar, Fiqh Siyasah Telaah Atas Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam 

(Cet. 1. Makassar: Alauddin University Press, 2013),h.45. 

       
18

Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam 

(Erlangga: PT. Glora Aksara Pratama, 2008),h.9. 
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keluarnya sumber mata air atau jalan yang dilalui air terjun”
19

 yang 

selanjutnya oleh orang-orang Arab diartikan sebagai at-thariqah al-

mustaqimah,  yaitu sebuah jalan yang lurus yang harus diikuti oleh umat 

Islam.
20

 Sedangkan secara terminologis (istilah), syar‟iyyah diartikan sebagai 

hukum atau aturan yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk 

diikuti. Ulama-ulama Islam juga mendefinisikan pengertian dari syariat atau 

syar‟iyyah yaitu suatu peraturan yang ditetapkan oleh Allah agar manusia 

dapat berpegang teguh kepadanya dalam hubungannya dengan Tuhannya, 

hubungannya dengan saudaranya sesame muslim, hubungannya dengan alam 

semesta, serta hubungannya dengan kehidupan.
21

  

Definisi siyasah syar‟iyyah juga dipertegas oleh Abdurrahman Taj 

yang memberikan pengertian sebagai hukum-hukum yang mengatur 

kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa 

(semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya 

tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak 

ditegaskan baik oleh Al-Qur‟an maupun al-Sunnah.
22

 

Abdul Wahab Khallaf pun juga menjelaskan bahwa siyasah 

syar‟iyyah yaitu sebuah kewenangan yang dimilki oleh para penguasa 

dan/atau pemerintahan guna menetapkan sebuah kebijakan politik yang 

bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat melalui 

aturan yang dikeluarkan oleh para penguasa dan/atau pemerintah dengan 

                                                             
       

19
M.Hasbi As-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqih (Jakarta: Bulan Bintang, 1978),h.20. 

        
20

Rohidin, Buku Ajar Pengantar Hukum Islam : Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia 

(Yokyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016),h.5. 

       
21

 Mahmud Syaltut, Al-Islam: Aqidah wa Syari‟ah, (Dar al-Qalam, 1966),h.12. 

       
22

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualualisasi Doktrin Politik Islam Edisi Pertama 

(Jakarta: Kencana, 2014),h.5. 
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tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam walaupun tidak ada dalil yang 

menerangkan hal tersebut.
23

 

Maka dapat  kita simpulkan bahwa siyasah syar‟iyyah ialah 

seperangkat aturan yang disusun oleh para penguasa dan/atau pemerintah 

yang biasanya bersifatt memaksa dan juga bersifat mengikat, serta aturan ini 

harusnya tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Dimana tujuann 

dari siyasah syar‟iyyah yaitu untuk mengatur serta mengurusi kehidupan 

masyarakat, dan untuk mendamaikan perselisihan atau permasalahan yang 

biasa terjadi di dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan dan aturan yang 

dianjurkan oleh syariat Islam. 

2. Tujuan Siyasah Syar’iyyah 

Dilihat dari pengertian siyasah syar‟iyyah sebelumnya, maka dasar 

utama dari adanya siyasah syar‟iyyah yaitu memberikan keyakinan bahwa 

syariat Islam memang diturunkan demi kemaslahatan umat manusia didunia 

dan diakhirat dengan cara menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya 

meskipun caranya tidak terdpat secara jelas didalam al-Qur‟an dan Sunnah. 

Serta tujuan yang paling utama dari siyasah syar‟iyyah yaitu guna 

yterciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan juga guna 

menjelaskan bahwasanya Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik 

yang adil guna merealisasikan kemeslahatan bagi umat manusia disemua 

zaman dan disemua negara.
24

  

Jadi, dapat ditarik bahwa esensi dari siyasah syar‟iyyah ini adalah 

kebijakan penguasa dalam menciptakan kemaslahatan dengan tetap 
                                                             
       

23
Abdul Wahaf Khallaf, Al-Siyasah al-Syar‟iyyah (Kairo: Dar al-Anshar, 1977),h.4. 
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Abdul Wahaf Khallaf, Al-Siyasah al-Syar‟iyyah,h.8. 
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mematuhi rambu-rambu syariat. Yang dimana rambu-rambu syariat dalam 

siyasah itu adalah: (1)dalil-dalil kully dari al-Qur‟an maupun dari al-Hadist; 

(2)maqashid al-syari‟ah; (3)semanagat ajaran Islam; dan (4)kaidah-kaidah 

kulliyah fiqhiyah. 

3. Dasar Hukum Siyasah Syar’iyyah 

Dasar hukum siyasah syar‟iyyah terdapat dalam Q.S. al-Nisa/4:59 yang 

berbunyi; 

عُوا الرَّسُوْلَ وَاوُلِِ الَْْمْرِ مِنْكُمِْۚ فاَِنْ تَ نَازَعْتُ  َ وَاَطِي ْ عُوا اللّّٓ يَ ُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُ واْا اَطِي ْ ٍٍ فَ رُُُّّوْ ُُ ۞يٰآ ْْ ََ  ْ مْ ِِ
رٌ وَّ  تُمْ تُ ؤْمِنُ وْنَ بِِللِّّٓ وَالْي َوْمِ الْْٓخِرِِۗ ذٓلِكَ خَي ْ ٩٩ -ࣖ اَحْسَنُ تََْوِيْلًً اِلَِ اللِّّٓ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُن ْ  

Terjemahnya:  

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. 

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah 

kepada Allah (Al-Qur‟an) dan kepada Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya”.
25

  

Asbabun Nuzul dari Q.S. al-Nisa/4:59 diatas yaitu, dijelaskan dalam 

kitab tafsir karanngan Ibnu Katsir dijelaskan. Bahwa asbabun nuzul surat An-

Nisa ayat 59 ini berhubungan dengan peristiwa sahabat Abdullah bin 

Hudzafah bin Qais. Ketika beliau diutus oleh Nabi Muhammad untuk 

memimpin pasukan perang. Ketika Abdullah memerintahkan para pasukan 

untuk mengumpulkan kayu untuk dibakar. Maka ketika api tersebut sudah 

menyala, Abdullah menyuruh para sahabat untuk memasuki api tersebut. 

Maka ada salah satu pasukan yang bertanya? Sesungguhnya jalan keluar dari 

                                                             
       

25
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Surabaya: Halim 

Publishing & Distributing, 2014),h.87. 
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api ini hanyalah Nabi Muhammad. Oleh karna itu jangan tergesa-gesa 

sebelum menemui beliau. Maka jika Nabi Muhammad memerintahkan 

kepada kita semua untuk memasuki api ini, maka akan aku masuki api 

tersebut. Pergilah para pasukan menghadap kepada Nabi Muhammad, 

kemudian menceritakan hal tersebut. Maka Nabi Muhammad melarang 

memasuki api tersebut serta menegaskan bahwa ketaan hanyalah dalam 

kebaikan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam hadits, bahwa 

apabila ada perbedaan diantara manusia, maka harus dikembalikan kepada 

Al-Qur‟an dan Hadits. 

Serta, ayat diatas menjelaskan bahwa ketaatan yang dimaksud didalam 

ayat ini mengisyaratkan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah SWT. baik 

yang diperintahkan oleh Allah SWT. secara langsung dalam al-Qur‟an 

maupun yang dijelaskan oleh Rasul SAW. melalui hadits-Nya. Dan kemudian 

taatlah kita kepada ulil amri, yaitu para ulama, hakim, panglima perang dan 

seluruh pemimpin dan kepala yang menjadi tempat kita kembali dalam 

kebutuhan dan kemaslahatan umum. Dan apabila para Ahlu „l-Halli wa „l-

„Aqdi dari kalian telah ber-ijma (bersepakat) atas suatu urusan diantara 

kemaslahatan-kemaslahatan umat yang tidak ada nash-nya dari Allah, dan 

kemudian tanpa adanya paksaan maka menaati kesepakatan tersebut adalah 

kewajiban.
26

 Akan tetapi ada batasan ketaatan kita kepada para ulil amri 

tersebut, yang ditegaskan langsung oleh Rasul SAW. bahwa: “la tha‟ata li 

makhluqin fi ma‟shiyati al-khaliq” yang artinya: “tidak dibenarkan taat 
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Ahmad Mushthafa Al-Maraghy, Tafsir Al-Maraghi, (Semarang: Toha Putra 

Semarang,1986),h.119. 
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kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khaliq”. Dan 

sebaliknya, jika perintah tersebut tidak mengandung kedurhakaan, maka 

mereka wajib menaatinya. Serta ayat ini menekankan bahwa perlunya 

mengembalikan segala sesuatu kepada Allah SWT. dan Rasul SAW. ketika 

terdapat perbedaan pendapat diantara para ummat muslim (qiyas),
27

 karena 

pengembalian sesuatu kepada Allah SWT dan Rasul SAW. itu lebih baik, 

karena hal tersebut merupakan asas yang paling kokoh untuk menjalankan 

pemerintahan. Dan  sesungguhnya, Allah lebih mengetahui apa yang baik 

bagi umat-Nya.
28

 Ayat di atas memerintahkan kaum mukminin agar menaati 

putusan hukum dari siapa pun yang berwewenang menetapkan hukum.
29

 

Dibawah ini penjelasan menganai empat ketaan kita kepada sumber 

hukum dari siyasah syar‟iyyah, yaitu: 

a. Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an secara etimologis (bahasa) berasal dari kata qara‟a-

yaqra‟u-qira‟atan-qur‟anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. 

Sedangkan secara terminologis (istilah) yaitu merupakan kalamullah yang 

diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. dan sampai 
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M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur‟an,Vol II, 

(Jakarta: Lentera Hati,2009),h.584-588. 
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Ahmad Mushthafa Al-Maraghy, Tafsir Al-Maraghi,h.121-122. 
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Nurhayati, Muh. Saleh Ridwan, Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Hukum Islam, dalam 

Jurnal Iqtishaduna, Vol.1, No.1, Oktober 2019, Hal.69, diakses pada Senin, 15 Juni 2021, pukul 

11:15. 



39 
 

 

kepada kita secara mutawatir serta jika kita membacanya dan 

mengamalakannya berfungsi sebagai ibadah.
30

  

Al-Qur‟an merupakan sumber hukum Islam pertama dan merupakan 

sumber pokok dari siyasah syar‟iyyah, yang dimana sumber pokok ini akan 

menjadi acuan bagi para pemegang kekuasaan dan pemerintahan guna untuk 

dapat menciptakan peraturan perundang-undangan dan mengatur untuk 

kehidupan masyarakat.  

b. Hadits 

Secara etimologis (bahasa) hadits berasal dari kata hadist-yahadist 

yang artinya al-jadid “sesuatu yang baru” atau khabar “berita atau 

ungkapan”
31

. Hadits juga secara bahasa berarti “sesuatu yang dibicarakan 

dan dinukilkan”. Sedangkan hadits menurut terminologis (istilah) yaitu apa 

yang disandarkan kepada Nabi SAW. baik berupa ucapan, perbuatan, 

penetapan, sifat, atau sirah beliau, baik sebelum kenabian maupun 

sesudahnya.
32

 Menurut ahli ushul fikih, hadits adalah perkataan, perbuatan, 

dan penetapan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. setelah kenabian. 

Hadist sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur‟an akan 

menjelaskan persoalan-persolan yang belum jelas secara detail dan oleh 
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Septi Aji Fitra Jaya, Al-Qur‟an dan Hadist Sebagai Sumber Hukum Islam, dalam Jurnal Indo-
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Abdu al-Majid al-Ghouri, Mu‟jam al-Mushthalahat al-Haditsah (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 
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Syaikh Manna‟ Al-Qaththan, Edisi Indonesia:Pengantar Studi Ilmu Hadist (Jakarta: Pustaka Al-
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hadist akan lebih dijelaskan secara detail lagi, terkecuali pada persoalan 

yang memang dan seharusnya bersifat umum.
33

  

c. Ijma 

Secara etimologi, ijma mengandung dua arti, yaitu al-itifaq atau 

kesepakatan dan al-„azm atau ketetapan. Adapun secara terminologis  

(istilah) ijma dalam istilah ahli ushul adalah kesepakatan semua para 

mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafat Rasul SAW. 

atas syara‟.
34

 Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidan, ijma  adalah 

kesempatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara‟ 

pada suatu masa setelah Rasulullah wafat.
35

 

d. Qiyas 

Qiyas menurut etimologi (bahasa) ialah pengukuran sesuatu dengan 

yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya.
36

 Sedangkan 

menurut terminologi (istilah) qiyas yaitu menetapkan hukum dari suatu 

kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara 

membandingkan kepda sesuatu kejadian atau perstiwa lain yang telah 

ditetapkan hukumnya berdasarkan nash  karena ada persamaan „illat antara 

keduanya. 

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaily, qiyas yaitu membawa 

hukum yang belum diketahui kepada hukum yang diketahui dalam 
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menetapkan hukum atau meniadakan  hukum keduanya dengan 

menyatukan hukum keduanya baik dalam hukum ataupun sifatnya.
37

  

 

4. Dalil Mengenai Badan Usaha Milik Desa 

a. Q.S Al-Hashr/59 : 7;  

ُ عَلٓى رَسُوْلهِ ٍَ اللّّٓ  وَالْيَ تٓمٓى الْقُرْبٓ  وَلِذِى وَللِرَّسُوْلِ  فَلِلّٓهِ  الْقُرٓى اهَْلِ  مِنْ  ٖ  مَاا افَاَۤ
بِيْلِِۙ  وَابْنِ  وَالْمَسٓكِيِْ  ْْ  السَّ ٍِ  بَ يَْ  ۢ   ُُّوْلةًَ  يَكُوْنَ  لَْ  كَ وَمَاا آتٓىكُمُ  مِنْكُمِْۗ  الَْْغْنِيَاۤ

دِيْدُ الْعِقَابِِۘ  ََ  َ َ ِۗاِنَّ اللّّٓ  وَات َّقُوا اللّّٓ
٧ -الرَّسُوْلُ فَخُذُوْ ُُ وَمَا نَ هٓىكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُوْاِۚ  

Terjemahnya:  

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya 

(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah 

untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang 

miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan 

beredar diantaea orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang 

diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya 

bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. 

Sungguhnya Allah amat keras hukumannya.”
38

 

Asbabun Nuzul dari Q.S. al-Hashr/59:7 yaitu diceritakan Ketika 

Rasulullah SAW bermukim di Madinah, beliau berkata kepada kaum Ansor 

bahwa kaum dari golongan muhajirin yang ada di Mekkah akan berhijrah ke 

Madinah maka beliau meminta kepada kaum dari golongan Ansor untuk 

memberikan sebagian hartanya dengan menyiapkan kaar-kamar dan 

makanan kepada kaum Muhajirin. Jika kaum dari golongan Ansor tidak mau 

memberikan sedikit hartanya, maka harta rampasan bagi kaum Ansor tidak 

ada jatah baginya dan akan diberikan kepada kaum Muhajirin. Dan 

golongan kaum Ansor  lantas berkata bahwa kami akan menyiapkan papan 
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untuk kaum muhajirin dan tidak akan mengambil bagian dari harta 

rampasan. 

Serta, ayat diatas menjelaskan bahwa dibawa kemanakah harta hasil 

rampasan yang akan diperoleh pada masa-masa datang setelah Rasulullah 

wafat? Dan ayat diatas memberikan penjelasan bahwa, Allah berfirman: apa 

saja dari fai‟, yakni harta rampasan, yang dikembalikan, yakni diserahkan 

Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda yang berasal dari penduduk 

negeri-negeri dimana dan kapanpun maka semuanya adalah milik Allah. Dia 

yang berwenang membaginya. Dia telah menetapkan harta rampasan itu 

akan menjadi milik Rasul atau pemimpin tertinggi umat setelah wafatnya 

Rasul SAW., para kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan 

Ibn as-Sabil, yakni orang-orang yang terlantar dalam perjalanan, supaya ia, 

yakni harta itu, tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara 

kamu. Karena itu laksanakanlah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah  

dan apa saja yang diberikan Rasul serta hukum-hukum yang ditetapkan bagi 

kamu terimalah ia dengan senang hati dan laksanakanlah dengan tulus dan 

apa yang dia larang kamu menyangkut apapun maka tinggalkanlah; dan 

bertakwalah kepada Allah, yakni menghindari segala hal yang dapat 

mengundang siksa dan pembalasan-Nya, karena sesungguhnya Allah sangat 

keras pembalasan-nya.
39
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Maka dapat kita simpulkan bahwa, Q.S. al-Hasyr/59:7 berbicra 

mengenai prinsip pendistribusian harta hasil rampasan perang yang disebut 

al-fay-i (diperoleh dari orang-orang kafir dengan mudah tanpa pengarahan 

pasukan sebagai lawan dari ghanimah) yaitu untuk Allah, Rasul, kaum 

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang yang sedang dalam 

perjalanan, agar harta rampasan tersebut tidak tersebar dikalangan orang-

orang kaya saja diantara kamu. 

b. Q.S. al-Nisa/4 : 29; 

يَٰ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لْ تََْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ يْ نَكُمْ بِِلْبَاطِلِ إِلْ أَنْ تَكُونَ تَِِارةًَ عَنْ تَ راَضٍ 
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.  مِنْكُمْ وَلْ تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ إِنَّ اللََّّ   

Terjemahnya 

:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”. 
40

 

Asbabun Nuzul dari Q.S. al-Nisa/4:29 diatas yaitu Menurut riwayat Ibnu 

Jarir ayat ini turun dikarenakan masyarakat muslim Arab pada saat itu 

memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil, mencari keuntungan 

dengan cara yang tidak sah dan melakukan bermacam-macam tipu daya yang 

seakan-akan sesuai dengan hukum syari‟at. Misalnya sebagaimana 

digambarkan oleh Ibnu Abbas. menurut riwayat Ibnu Jarir seorang membeli 

dari kawannya sehelai baju dengan syarat bila ia tidak menyukainya dapat 

mengembalikannya dengan tambahan satu dirham di atas harga 

pembeliannya. Padahal seharusnya jual beli hendaklah dilakukan dengan rela 

dan suka sama suka tanpa harus menipu sesama muslimnya. 

                                                             
       

40
Kementrian Agama Republic Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya,h.83. 



44 
 

 

Serta, ayat diatas menjelaskan bahwa Allah mengingatkan kepada para 

hambanya, wahai orang-orang yang berimana, janganlah kamu memakan, 

yakni memeroleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, diantara 

kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntutan syariat, 

tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang 

berdasarkan kerelaan diantara kamu, yaitu kerelaan yang tidak melanggar 

ketentuan agama.
41

 

Terdapat pula kata bainakum  yang dimana kata ini mengandung makna 

terdapat semacam himpunan diantara mereka atas harta dan harta itu hanya 

beredar ditengah mereka yang berhimpun tersebut. Maksudnya, yaitu 

larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan cara yang 

batil dan mengandung makna larangan melakukan transaksi/perpindahan 

harta yang tidak mengantar masyarakat pada kesuksesan, bahkan mengantar 

kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktik riba, perjudian, jual beli 

yang mengandung penipuan, dan lain-lain.  Ayat diatas juga menekankan 

keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan tidak 

melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat diatas dengan al-bathil, yakni 

pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. 

Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. “Kaum muslimin sesuai 

dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati selama tidak 

menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.”
42
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Maka dapat disimpulkan bahwa, Q.S. al-Nisa/4 : 29 ini menegaskan 

bahwa janganlah kamu mengambil riba dari proses jual beli yang kamu 

lakukan jika hal tersebut tidak disetujui oleh kedua belah pihak. Tapi jika 

antara kedua belah pihak sudah melakukan persetujuan dengan adanya 

kelebihan biaya yang akan dibayarkan oleh konsumen maka itu tidaklah 

haram dan sah menurut Islam. Dan juga larangan untuk melanggar aturan-

aturan jual-beli yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. 

c. H.R Al-Baihaqi 

الرجل  ل: عمل ق أطيب؟ الكسب أي: وسلم ھسنل رسول الله صلى الله علی
مبر ؤ ر بيد ُ,وكل كسب  

Artinya :  

“Rasulullah SAW di Tanya, „pekerjaan apakah yang paling baik?‟ Beliau 

menjawab, „pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan semua 

pekerjaan yang baik‟.” (HR. Al-Baihaqi)
43

 

 

5. Badan Usaha Milik Desa Perspektif Siyasah Syar’iyyah 

Membahas tentang desa, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya 

bahwa desa pasti memiliki perbedaan kehidupan dengan masyarakat kota. 

Yang dimana desa apabila memiliki permasalahan atau pertikaian dalam 

lingkungan masyarakatnya, maka mereka akan terlebih dahulu memilih 

menyelesaikan masalah yang ada dengan jalan musyawarah dibandingkan 

dengan jalan Hukum. Sebagaimana musyawarah disini diartikan sebagai 

suatu proses salang merundingkan atau saling bertukar pendapat dan pikiran 
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mengenai suatu masalah atau meminta berbagai pendapat dari berbagai 

pihak untuk kemudaian dipertimbangkan dan diambil yang terbaik demi 

kemaslahatan bersama.
44

  

Badan Usaha Milik Desa pada masa Rasulullah mungkin belum ada, 

tetapi sistem dan tata cara kerjanya mungkin sama seperti sekarang ini. 

Seperti halnya BUMDes yang memiliki unit perdagangan yang mana pada 

masa Rasulullah, Rasulullah SAW adalah orang yang menggeluti dunia 

perdagangan sekaligus seorang pemasar ( marketer) yang handal. Rasul juga 

merupakan pedagang yang handal dalam menjual barang daganagannya 

karena beliau terkenal dengan kejujuran dan keadilannya. Sebagai 

pedagang, rasulullah berpegang kepada empat konsep, yaitu: 

1) Jujur 

Suatu sikap yang dari dulu melekat pada diri beliau. Jujur merupakan 

sifat utama dan etika islam yang luhur. Salah satu bentuk kejujuran 

dalam seorang pebisnis atau pemilik usaha yaitu harus memiliki 

momitmen dalam jual belinya dengan berlaku terus terang dan 

transparan untuk melahirkan ketentraman dalam hati sehingga Allah 

memberiksn keberkahan dan bermuamalah. 

2) Amanah 

Islam mewajibkan pembisnis untuk mempunyai sikap amanah terhadap 

dirinya sendiri dan orang lain, dan dia tidak boleh meremehkan hak 

orang yang memberikan amanah. Salah satu bentuk amanah adalah 
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seorang pembisnus harus amanah dalam takaran dan neraca, dia tidak 

boleh mengurangi barang-barang orang lain, dan tidak boleh 

mengurangi menakar dengan takaran yang tidak sesuai dengan takaran 

yang seharusnya. 

3) Toleransi 

Tolerasi adalah kunci rezeki dan jalan kehidupan yang mapan. Di antara 

manfaat toleransi adalah mudah berinteraksi, mempermudah muamalah, 

dan mempercepat putaran modal. Dan diantara lainnya yaitu seorang 

pedagang tidak mempermahal harga barang dagangannya agar tidak 

menganiaya saudaranya yang seagama dan tidak mempersulit 

kehidupan. 

4) Memenuhi Akad dan Janji 

Islam memerintahkan umatnya untuk memenuhi hak, menghormati janji 

dan seluruh kesekapatan lainnya. Islam juga menganjurkan umatnya 

untuk memenuhi akad selama tidak bertentangan dengan koridor syariat 

pada saat di sahkan, dengan menjauhi faktor-faktor yang dapat 

membuatkan lupa dan melemahkan semangat.
45

 

Rasulullah dalam berdagang selalu memperhatikan aspek produk dalam 

menjajakan dagangannta, diantarantya: 

1) Halal 

Memperjual-belikan benda-benda yang dilarang dalam Al-Qur‟an 

adalah haram. Nabi melarang memperdagangkan segala sesuatu yang 
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tidak halal.
46

 Dalam Al-Qur‟an juga telah dijelaskan oleh Allah dalam 

Surat Al-Baqarah/2:168, yang berbunyi:  

يَ ُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مَِّا فِِ الَْْرْضِ حَلٓلًً طيَِّبًا ۖوَّلَْ  يْطٓنِِۗ انَِّهيٰآ  لَكُمْ  ٖ  تَ تَّبِعُوْا خُطوُٓتِ الشَّ
٨٦٨ - مُّبِيٌْ  عَدُو    

Terjemahnya:  

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang 

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. 

Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.
47

 

 

2) Thayib (Baik) 

Dalam melakukan jual-beli, Rasulullah menganjurkan kepada umatnya 

untuk menjual ataupun membeli barang yang halal dan baik untuk 

dikonsumsi sehingga terhindar dari kemudharatan seperti yang ada 

dalam Al-Qur‟an surat Al-Baqarah/2:172, yang berbunyi: 

تُمْ اِيَّٰ ُُ تَ عْبُدُ  كُرُوْا لِلِّّٓ اِنْ كُن ْ َْ يَ ُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُ وْا كُلُوْا مِنْ طيَبِّٓتِ مَا رَزَقْ نٓكُمْ وَا وْنَ يٰآ
- ٨٧١  

Terjemahnya:  

“Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik 

yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika 

kamu hanya menyembah kepada-Nya.”
48

 

 

Rasulullah juga selalu memperhatikan aspek harga dalam berdagang 

(berniaga), diantaranya: 

1) Suka Sama Suka 
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Dalam melakukan jual-beli, Allah dan Rsul-Nya telah menetapkan 

pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam 

suatu transaksi dagang sebagai sesuatu yang halal, dan dalam Al-Qur‟an 

juga terdapat perintah bagi kaum muslimin luntuk melakukan 

perdagangan dengan persetujuan timbal balik antara kedua belah pihak. 

2) Membantu Orang Lain 

Rasulullah selalu menerapkan prinsip membantu orang lain dalam 

segala hal, tidak terkecuali dalam berdagang. Misalnya ketika seorang 

oembeli tidak sanggup membayar tunai, maka Rasulullah memberi 

tempo bagi pembeli tersebut untuk melunasinya. Selanjutnya, apabila 

pembeli tersebut benar-benar tidak sanggup untuk membayar, maka 

Rasul membebaskan pembeli tersebut dari hutangnya. 

3) Tidak Menzolimi Orang Lain 

Dalam berdagang, Rasul juga mencontohkan kepada umatnya agar 

tidak menzalimi orang lain sehingga akan menimbulkan kerugian 

terhadap orang lain. Misalnya dalam menimbang atau menakar barang 

dagangan. Rasul sangat tegas melarang orang-orang yang mengurangi 

timbangan atau takaran yang akan menimbulkan penzaliman dan 

kerugian terhadap salah satu pihak.
49

 

Serta Rasulullah juga memperhatikan aspek pemasaran dalam 

menjalankan perdagangannya. Dalam memasarkan barang dagangannyam, 

Rasulullah selalu menjelaskan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh 

barang dagangannya tersebut tanpa ada sedikitpun yang dirahasiakan 
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kecacatan dari barang dagangannya itu. Selain itu, Rasul juga menjelaskan 

berapa modal yang dikeluarkan dan keuntungan yang diperoleh dari barang 

dagangannya tersebut. Hal itu akan menimbulkan kepuasan bagi pembeli 

ketika membeli barang dagangan yang dijual oleh Rasul tersebut. 

E. Kerangka Konseptual  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini bersifat penelitian lapangan deskriptif kualitatif, yang 

dimana penelitian ini mencakup penelitian survey dan bertujuan untuk mendapatkan 

pemahaman yang lebih mengenai tentang masalah-maslah sosial yang terjadi di 

dalam masyarakat.  

2. Lokasi Penelitian  

Dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan peneliti, maka loaksi 

penelitian ini dilakukan di Desa Mallari yang merupakan 1 dari 17 desa dan 1 

kelurahan di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang 

terletak ±30 km dari ibukota Kecamatan dan ±20 km dari ibukota Kabupaten Bone. 

Desa Mallari memiliki luas 7,5km persegi dan terdiri dari 5 Dusun, yaitu Dusun (I) 

Mallari, Dusun (II) Bacu, Dusun (III) Cempalagi, Dusun (IV) Awangnipa, dan 

Dusun (V) Nipa. 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan pada penelitian ini digunakan dalam hal menganalisis sasaran yang 

akan dijadikan acuan dalam menganalisis objek kajian penelitian. Adapun 

pendekatan enelotian yang digunakan penulis yaitu: 
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1. Pendekatan Yuridis yaitu suatu cara atau metode pendekatan yang digunakan 

berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berdasarkan 

pada masalah yang sedang diteliti. 

2. Pendekatan Teologis Normative yaitu pendekatan yang menggunakan hukum 

Islam (Al-Qur’an dan Hadist) sebagai acuan dalam penelitian. 

3. Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan sehubungan dengan 

keadaan yang ada didalam lingkungan masyarakat. 

C. Sumber Data 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan dengan cara 

melakukan wawancara langsung dengan aparat pemerintah desa setempat dan 

juga warga masyarakat. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa literature seperti buku-

buku, jurnal, karya ilmiah, serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

D. Metode Pengumpulan Data  

Penelitian ini diperoleh dengan berbagai metode, yaitu: 

1. Observasi  

Observasi biasa diartikan sebagai “pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian”.
1
  

2. Wawancara (Interview) 

                                                             
       

1
Hadari Nabawi, Metode Penelitian Bidang Social (Yogyakarta : Gaja Mada University Press, 

1990),h.100. 
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Wawancara yaitu salah satu teknik pengumpulan data dengan cara 

menanyakan langsung kepada para informan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini peneliti akan mengajukan pertanyaan 

kepada informan yang berjumlah 6 orang terdiri dari; Kepala Desa, Ketua 

BUMDes, Anggota BUMDes, dan tiga orang masyarakat Desa Mallari 

Kecamatan Awangpone. 

Tabel 1.1 

Daftar  Responden; 

 

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan proses mengumpulkan sejumlah fakta dan data 

yang tersimpan dalam bahan dan bentuk dokumentasi. Sebagaian besar data 

yang ada yaitu terdiri dari surat, catatan harian, cendera mata, artefak, dan foto. 

4. Studi Pustaka 

Yaitu pendekatan yang mengacu pada data-data yang telah ditulis oleh 

peneliti sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini.  

No. Jabatan Kuantitas 

1. Kepala Desa Mallari 1 Orang 

2. Ketua BUMDES Desa Mallari 1 Orang 

3. Anggota Bumdes Desa Mallari 1 Orang 

4. Masyarakat Desa Mallari 3 Orang 

Jumlah  6 Orang 
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E. Instrumen Penelitian  

1. Peneliti Sendiri  

Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrument utama pengumpulan data 

adalah manusia atau peneliti itu sendiri dengan cara mengamati, bertanya, 

mendengar, meminta, dan mengambil data penelitian. 

2. Pedoman Wawancara/Daftar Pertanyaan  

Pedoman wawancara atau daftar pertanyaan adalah pegangan ataupun 

daftar pertanyaan yang akan ditanyakan nantinya pada saat melakukan 

wawancara kepada narasumber. 

3. Kamera/Perekam 

Kamera yaitu sebuah alat yang dapat digunakan untuk membentuk, 

mengambil, atau merekan suatu bayangan atau gambar kedalam file atau 

memory card. 

4. Alat Tulis Menulis 

Alat tulis adalah peralatan yang digunakan untuk menuliskan atau 

menorehkan tanda atau bentuk di atas suatu permukaan. 

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

a. Klarifikasi data yaitu proses pengolahan data guna mencapai efektifitas 

keabsahan data. Seperti memilah-milah atau memisah-misahkan data 

berdasrkan jenis, bentuk, tujuan dan lainnya. 
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b. Editing yaitu proses memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan untuk 

mengetahui apakah data yang terkumpul tersebut cukup baik dan dapat 

diolah dengan baik. 

c. Reduksi yaitu mengurangi data yang lebih atau data yang tidak relevan atau 

berkaitan dan menambah data yang diperlukan. 

2. Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satu 

kesatuan uyang daoat dikelolah, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat 

diberitahukan kepada orang lain. 

G. Pengujian Keabsahan Data  

Uji keabsahan data dalam penelitian yaitu ditekankan pada uji validasi dan 

reliabilitasi. Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan 

untuk menyanggah balik apa yang telah ditudukan kepada peneliti kualitatif yang 

mengatakan bahwa penelitiannya tidak ilmiah. Agar data dalam penelitian kualitatif 

dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, maka perlu dilakukan uji 

keabsahan data.  Adapun uji keabsahan data yang dapat dilakukan, yaitu: 

1. Creadibility (kreadibilitas), yaitu uji keprcayaan terhadap data hasil penelitian 

yang disajikan agar hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan sebagai 

sebuah karya ilmiah.  
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2. Transferability  merupakan validasi eksternal dalam penelitian kualitatif. 

Validasi eksternal ini menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkan 

hasil penelitian ke populasi dimana sampel diambil. 

3. Dependability, yaitu dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap 

keselutuhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independent atau 

pembimbing yang independent mengaudit keseluruhan aktivitas yang 

dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. 

4. Confirmability, berarti menguji hasil penelitian yang berkaitan dengan proses 

yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses 

penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar 

confirmability. 

 



57 
 

 

BAB IV 

PENINGKATAN PEREKONOMIAN DESA MELALUI BADAN USAHA 

MILIK DESA (BUMDES) BERDASARKAN PERMENDESA PDTT NOMOR 4 

TAHUN 2015 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Desa Mallari merupakan salah satu Desa dari Tujuh Belas (17) Desa dan 1 

Kelurahan yang ada di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. Desa Mallari  

terdiri atas Lima (5) dusun yakni Dusun ( 1 ) Mallari,  Dusun ( II ) Bacu, Dusun 

(III) Cempalagi , Dusun (IV) Awangnipa dan Dusun (V) Nipa. Desa Mallari 

adalah desa Agraris dan Perikanan. 

1. Sejarah Desa Mallari 

Berikut gambaran tentang sejarah perkembangan Desa Mallari 

Kecamatan Awangpone; 

Tabel 1.2 

Sejarah Desa Mallari 

Tahun Peristiwa 

Sebelum thn 1800 

 

 

Tahun 1800 s/d 1957 

 

Desa Mallari masih berstatus Arung Mallari yang wilayahnya Awangpone 

Timur ( beberapa Desa ) 

 

Nama  Pemerintahan Arung Mallari berubah status menjadi Mado Mallari ( 

setingkat dengan Desa ) dan wilayahnya semakin menyempit.dan mallari 

ini dipimpin oleh seoarang Mado. Mulai dari Mado Baga sampai Mado 
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1917-1957 

 

 

Tahun 1957 

 

 

 

1966- 1984 

 

 

1984-1986 

 

1986-1988 

 

 

1988-2010 

 

 

 

 

Situru.  

Pemerintahan Desa dinahkodai Oleh SITURU yang terdiri       dari 4 

Kampung ( kampung mallari, kampung Cempalagi, kampung Awangnipa 

dan kampung Larappi ) 

  

Istilah Mado pada pemerintahan berubah menjadi Desa ,yang dipimpin 

oleh seorang Kepala Desa . yang dijabat oleh beberapa pejabat sementara 

salah satunya H.LAHASANG.  

 

Kepala Desa Definitif dijabat oleh P.Mandje situru Dengan adanya UU No 

5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ,Istilah Kampung berubah 

menjadi Dusun terdiri dari Dusun I Mallari, Dusun II Cempalagi, Dusun III 

Awangnipa dan Dusun IV Larappi 

 

Kepala Desa Mallari dijabat lagi oleh Ahmad Alimin P.Mandje.  

 

Karna Ahmad Alimin Meninggal maka pejabat sementara diambil alih oleh 

P.Mandje selaku pelaksana Tugas Kepala Desa. 

 

Jabatan Kepala Desa setelah diadakan PILKADES dijabat Oleh 

ABULKHAERI P.MANDJE,SE selaku Kades Terpilih. 

Tahun 1994 Diadakan Pemekaran Desa Mallari dan Desa Kading yang 

masing – masing hasil pemekarannya membentuk satu desa yaitu Desa 

Cakkebone. 

Dari wilayah Desa Mallari yang dimekarkan adalah Dusun 

Larappi.sementara Desa Kading adalah Dusun Maroanging. 
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2010-2016 

 

2016 

 

2017-2022 

Untuk wilayah Desa Mallari sekarang ini, diadakan pemekaran Dusun 

menjadi 5 Dusun,yaitu : Dusun I mallari menjadi 2 Dusun yaitu Dusun II 

Bacu, Dusun Cempalagi menjadi Dusun III Cempalagi sedangkan Dusun 

Awangnipa menjadi 2 Dusun yaitu Dusun IV Awangnipa dan Dusun V 

Nipa 

Jabatan Kepala Desa setelah PILKADES dijabat oleh A. WAHYULI, S.Pd 

Sebagai Kepala Desa Terpilih 

Karna A. Wahyuli S.Pd berakhir Masa Jabatannya di Bulan Mei 2016 

maka pejabat sementara diambil alih oleh Drs. NAJAMUDDIN selaku 

pelaksana Tugas Kepala Desa Mallari. 

Jabatan Kepala Desa setelah PILKADES dijabat oleh A. WAHYULI,S.PD 

Sebagai Kepala Desa Terpilih Periode 2017 – 2022 

Sumber Data : Data dari Profil Desa Mallari. 

2. Kondisi Wilayah Desa Mallari  

Desa Mallari merupakan salah satu desa dari Tujuh Belas (17) desa dan 

1 Kelurahan yang ada di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. Desa 

Mallari  terdiri atas Lima (5) dusun yakni Dusun ( 1 ) Mallari,  Dusun ( II ) 

Bacu, Dusun (III) Cempalagi , Dusun (IV) Awangnipa dan Dusun (V) Nipa. 

yang terletak + 30 km dari ibukota Kecamatan dan + 10 km dari ibukota 

Kabupaten Bone. Wilayah Desa Mallari dapat dicapai dengan kendaraan 

roda dua dan roda empat. 

Luas wilayah Desa Mallari sekitar 7,5 km
2
 . Adapun batas-batas wilayah 

Desa Mallari sebagai berikut : 

 Sebelah Timur : Keluarahan Waetuo 
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 Sebelah Utara : Teluk Bone   

 Sebelah Barat : Desa Kading 

 Sebelah Selatan : Kelurahan Macope  

Desa Mallari memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim 

hujan dan musim kemarau. Hal ini menjadi faktor utama yang menjadikan 

Desa Mallari sebagai daerah yang sangat potensial pada bidang pertanian.  

Secara administratif wilayah Desa Mallari terdiri atas 5 dusun dan 

terdiri dari 10 RT yaitu Dusun I Mallari terdiri dari 2 RT, Dusun II Bacu 

terdiri dari 2 RT, Dusun III Cempalagi terdiri dari 2 RT, Dusun IV 

Awangnipa terdiri dari 2 RT dan Dusun V Nipa terdiri dari 2 RT. Secara 

umum penggunaan wilayah Desa Mallari sebagian besar untuk lahan 

pertanian berupa persawahan dan perkebunan, lokasi perumahan masyarakat, 

sarana dan prasarana pemerintahan, pendidikan, keagamaan dan perkuburan.
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PETA DESA MALLARI 

 

Sumber Data: Profile Desa Mallari Kecamatan Awangpone 
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3. Visi dan Misi Desa Mallari 

 

Sumber Data : Profile Desa Mallari Kecamatan Awangpone 
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4. Kondisi Sosial Desa Mallari  

Penduduk Desa Mallari Tahun 2020 (sumber data : SDDK 2019)  + 

3063 jiwa. Terdiri dari  laki-laki 1527 jiwa sedangkan perempuan 1536 Jiwa. 

Seluruh penduduk Desa Mallari  terhimpun dalam keluarga (rumah tangga) 

dengan jumlah sebanyak 757 KK. Rata-rata anggota keluarga sebesar 4 jiwa. 

Untuk lebih jelasnya penduduk Desa Mallari dapat dilihat pada tabel berikut 

ini : 

Tabel 1.3 

Jumlah Penduduk berdasarkan Dusun dan Jenis Kelamin  

Dan Jumlah Kartu Keluarga 

 

Dusun 

 

Jenis Kelamin 

Total  Jumlah KK 
L P 

Dusun 1 Mallari 244 301 545 142 

Dusun II Bacu 366 399 765 198 

Dusun III Cempalagi 338 359 697 173 

Dusun IV Awangnipa 285 276 561 145 

Dusun V Nipa 294 201 495 99 

Jumlah 1527 1536 3063 757 

Sumber Data : SDDK Mei/2021 

 

 

Untuk lebih rinci mengenai pembagian penduduk menurut umur dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 1.4 

Jumlah Penduduk berdasarkan Umur 

 

NO 

 

UMUR 

Dusun I 

Mallari 

Dusun II 

Bacu 

Dusun III 

Cempalagi 

Dusun IV 

Awangnipa 

Dusun V 

Nipa 

 

JUMLAH 

L P L P L P L P L P 

1. 0 – 4 18 18 31 34 16 17 23 20 22 13 212 

2. 5 – 9 24 23 43 37  35 34 29 25 22 15 287 

3. 10 – 14 16 31 25 33 38 32 37 28 12 12 264 

4. 15 – 19 23 30 37 45 37 41 27 28 16 10 294 

5. 20 – 24 22 29 33 31 27 28 34 14 16 22 266 

6. 25 – 29 18 16 32 20 32 20 14 12 16 18 218 

7. 30 – 34 8 9 30 31 20 21 19 19 22 20 209 

8. 35 – 39 21 19 29 27 12 19 13 18 17 17 192 

9. 40 – 44 20 29 27 22 30 28 19 21 16 9 221 

10. 45 – 49 15 21 18 23 18 23 14 18 6 9 165 

11. 50 – 54 17 13 18 19 19 20 19 16 9 9 159 

12. 55 – 59 13 14 11 20 13 9 12 8 6 14 120 

13. 60 – 64 8 11 8 14 5 14 5 12 9 10 96 

14 65 keatas 21 23 27 40 29 39 13 28 15 21 266 

 TOTAL 244 306 369 406 331 355 278 277 204 199 2696 

Sumber Data : SDDK 2019 

 

Keadaan penduduk Desa Mallari berdasarkan ijazah terakhir yang dimiliki atau 

tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel  di bawah ini : 

Selanjutnya keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian/pekerjaan dapat 

dilihat pada tabel  di bawah ini: 
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Tabel 1.5 

Jumlah penduduk berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian 

NO 
Jenis 

Pekerjaan 

Dusun I 

Mallari 

Dusun II 

Bacu 

Dusun III 

Cempalagi 

Dusun IV 

Awangnipa 

Dusun V 

Nipa 

JUML

AH 

1. Petani 71 71 53 68 47 310 

2. Pedagang/Wir

aswasta 
57 106 56 61 99 379 

3. PNS/TNI/POL

RI 
3 8 1 - 12 24 

4. Karyawan 

Perushaan 

swasta 

13 18 4 3 10 46 

5. Nelayan 28 74 75 56 6 239 

6. Tenaga 

Kontrak/Sukar

ela 

17 11 3 - 27 67 

7. Buruh/Tenaga 

Lepas 
104 132 197 131 22 586 

8. Pensiunan 5 2 1 - 3 11 

  TOTAL       

Sumber Data : SDDK 2019 

 

Berdasarkan tabel  di atas, maka dapat kita ketahui bahwa ada sebagian 

besar penduduk Desa Mallari menggantungkan hidupnya sebagai Petani. 
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5. Kondisi Ekonomi Desa Mallari 

Potensi ekonomi desa yang paling menonjol adalah sawah 2.635 ha 

dan kebun/ladang seluas  ha. untuk lebih mengetahui potensi yang dimiliki 

oleh Desa Mallari dapat dilihat pada Tabel  berikut ini : 

Tabel 1.6 

Luas Wilayah Desa Mallari Menurut Penggunaannya 

NO URAIAN LUAS (HA/M
2
) 

1 

2 

3 

4 

5 

Persawahan 

Perkebunan/Ladang 

Pekuburan 

Pemukiman 

Perkantoran 

2.635 

103 

5 

200 

1  

JUMLAH  2.944 

Sumber Data : SDDK 2019 

Sedangkan untuk mengetahui potensi yang dihasilkan di Desa Mallari dapat 

dilihat pada tabel  berikut : 

Tabel 1.7 

Potensi, Komoditas dan Pemasyarannya 

NO POTENSI KOMODITAS PEMASARAN 

A. 

1 

 

 

2 

 

PERTANIAN : 

Tanaman Pangan 

 

 

Perkebunan 

   

 

Padi, Jagung, Kacang tanah, 

Ubi Jalar, Cabe, bawang. 

 

Mangga, Pisang, Jahe, 

Kelapa, coklat, Jambu Mente 

   

Pemasaran hasil 

pertanian, peternakan 

Langsung ke 

Konsumen, pasar dan 

pengecer, sedangkan 
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B. 

 

 

C. 

 

 

PETERNAKAN 

 

 

TAMBANG/BAHAN 

GALIAN 

 

Sapi, ayam kampung, kuda, 

kambing, angsa, bebek 

 

Batu Gunung 

Bahan galian langsung 

ke konsumen. 

 

Sumber Data : SDDK 2019 

 

6. Gambaran Umum BUMDes Assingkerukengnge Desa Mallari 

a. Sejarah Singkat Berdirinya BUMDes Assingkerukengnge Desa Mallari 

BUMDes di Desa Mallari didirikan pada tanggal 18 Juli 2013 dan diberi 

nama Assingkerukengnge. Pendirian BUMDes Assingkerukengnge ini 

dibentuk melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh, Kepala Desa, Pejabat 

Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, serta Masyarakat. Dengan 

didirikannya BUMDes Assingkerukengnge tersebut kedepannya diharapkan 

dapat memanfaatkan potensi dan aset desa untuk membangun kesejahteraan 

warga desa Mallari. Karena bukan lagi program dari pemerintah daerah atau 

pusat melainkan pembangunan desa yang digerakkan oleh kekuatan warga. 

Dan disamping itu, BUMDes juga disini dapat memberikan sumbangan untuk 

peningkatan sumber pendapatan asli desa yang dimungkinkan desa mampu 

melaksanakan pembangunan serta kesejahteraan rakyat secara optimal. 

Pada awal pembentukan BUMDes Assingkerukengnge ini hanya 

memiliki modal yang sedikit serta unit usaha yang hanya beberapa. Namun 
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seiring berjalannya waktu, perkembangan unit-unit usaha di  BUMDes 

Assingkerukengnge bisa bertambah dan berdampak pula pada peningkatan 

asset yang dimiliki oleh BUMDes Assingkerukengnge tersebut.  

 

b. Visi dan Misi  

Visi 

Mewujudkan Desa Mallari Yang Sejahterah Dan Mandiri Berdikari 

Misi  

1. Memberdayakan masyarakat melalui gerakan ekonomi rakyat. 

2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui usaha ekonomi kreatif 

3. Menciptakan lapangan kerja guna mengatasi pengangguran 

danpengentasan kemiskinan. 

4. Meningkatakan Pendapatan Asli Desa (PADes) Mallari untuk 

meningkatkan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat 

Desa. 

5. Memperluas jarinngan kerja melalui kerjasama, baik secara internal 

maupun eksternal desa dengan berbagai potensi masyarakat dan berbagai 

pihak serta bersinergi dengan lembaga-lembaga pemerintah guna 

memperkokoh perekonomian Desa. 
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c. Struktur Organisasi BUMDes Assingkerukengnge Desa Mallari 

A. Penasehat     : A. WAHYULI, S. Pd. 

B. Pelaksana Operasional    

 Ketua     : MATAHARI, S.E 

 Sekretaris      : NURLIAH, S. Pd.I. 

 Bendahara     : SITI RAHMATANG 

 Kepala Unit Usaha Ekonomi Kreatif : DARMAWATI 

 Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam : MASTIANA 

 Kepala Unit Sarana dan Hasil Pertanian  : SUPRIADI 

 Kepala Unit Sarana dan Hasil Perikanan : LUKMAN 

 Kepala Unit Usaha Listrik  : Drs. ASHAR 

 Kepala Unit Usaha BUMDES Mart  :LILI KHAERANI 

 Kepala Unit Kantin BUMDES  : KASMAWATI 

 Kepala Unit Usaha Penyewaan  : SAMSUL BAHRI 

C. Pengawas  : 

 Ketua     : MUH. ADIL, S.Pd. 

 WakilKetua    : Drs.ALIMUDDIN 

 Sekretaris     : MUH. ILHAM 
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d. Jenis Unit Usaha BUMDes Assingkerukengnge Desa Mallari 

Jenis unit usaha yang dimiliki BUMDes Assingkerukengnge Desa 

Mallari dari awal pendirian sampai dengan sekarang, yaitu sebagai berikut: 

a. Unit Usaha Simpan Pinjam 

Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Assingkerukengnge  terbentuk 

sejak didirikannya BUMDesa Assingkerukengnge ini. Unit usaha ini 

diharapkan dapat membantu masyarakat dalam peningkatan ekonomi 

keluarga. Pemberian pinjaman kepada anggota maksimal Rp. 

10.000.000,- per orang dan tergantung dari kondisi keuangan seta 

kemampuan mengangsur Anggota.  

b. Unit Usaha Bumdes Mart 

Unit usaha BUMDES Mart terbentuk pada tahun 2017 yang 

dimaksudkan untuk melayani kebutuhan masyarakat khususnya Desa 

Mallari seperti sembako, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Di unit 

BUMDES Mart melayani peminjaman bagi yang belum mempunyai 

uang yang cukup dan melayani pengantaran barang bagi masyarakat 

yang memesan barang. Pelayanan ini diharapkan dapat menjadi salah 

satu daya tarik bagi pembeli. Di samping itu, harga barang mampu 

bersaing di bawah harga barang di kios sejenisnya. 

c. Unit Usaha Listrik 

Unit usaha ini dimaksudkan untuk melayani kebutuhan masyarakat 

dalam pembayaran listrik sehingga bisa mengurangi beban mereka 
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dengan tidak membayar listrik di tempat yang jauh. Bahkan, unit usaha 

pembayaran listrik ini menerapkan sistem door to door. 

d. Unit Usaha Kantin 

Unit usaha Kantin BUMDES dibentuk untuk melayani kebutuhan 

masyarakat akan pemesanan nasi kotak dan aneka kue untuk berbagai 

acara resmi maupun tidak resmi. Kantin BUMDES juga melayani 

pengantaran pesanan. Harga bersahabat dan rasa yang enak adalah ciri 

khas dari Kantin BUMDES. 

e. Unit Usaha Penyewaan 

Unit usaha penyewaan dibentuk karena melihat tingginya kebutuhan 

masyarakat akan adanya penyewaan khususnya penyewaan baruga 

apabila ada acara pernikahan dan keramaian lainnya di Desa. Modal 

Unit Usaha Penyewaan Baruga sebesar Rp. 40.000.000 didapat dari 

bantuan permodalan Direktorat Jenderal  Pembangunan dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT RI di akhir tahun 

2017. 

f. Unit Usaha Konveksi 

Unit usaha konveksi dibentuk untuk melayani masyarakat yang memang 

sewaktu-waktu membutuhkan jasa konveksi baju dan lainnya, maka 

BUMDes Assingkerukengnge disini bersedia memberikan jasanya bagi 

masyarakat tersebut. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi ketempat 

yang lebih jauh. 
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g. Unit Usaha Pupuk 

Unit usaha pupuk dibentuk karena dipandang perlu, dikarenakan dilihat 

dari sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa yaitu sebagai 

petani, maka BUMDes Assingkerukengnge disini membentuk unit 

usaha pupuk yang dimana unit usaha ini menjual pupuk yang dapat 

digunakan masyarakat dalam bertani dan berkebun. Dan unit usaha 

pupuk ini bisa dijangkau secara cepat dan lebih murah bagi masyarakat 

desa dibandingkan jika masyarakat membeli di toko pupuk yang ada di 

kota. 

 

Berikut rincian jumlah PAD yang telah disertakan oleh BUMDES 

Assingkerukengnge ke Desa Mallari; 

 

Tabel 1.8 

Jumlah PAD yang disertakan oleh BUMDes Assingkerukengnge 

No. Tahun Jumlah PAD (Rp) 

1 2015 326.000 

2 2016 2.821.250 

3 2017 5.132.428 

4 2018 8.795.792 

5 2019 12.023.560 

6 2020 12.275.253 

Jumlah 41.374.283 
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Sumber Data: Hasil wawancara dengan Sekertaris BUMDes 

Assingkerukengnge. 

 

Dapat dilihat pada table diatas menjelaskan bahwa BUMDes 

Assingkerukengnge telah melaksanakan peran dan tugas yang diberikannya 

dengan sangat baik, dan memberikan dampak yang baik bagi Desa Mallari 

dilihat dari PAD Desa Mallari yang telah meningkat seperti yang telah 

dijabarkan pada table diatas. 

 

 

B. Peran BUMDes Assingkerukengnge Desa Mallari dalam Meningkatkan 

Perekonomian Desa 

Sebagaimana yang diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 

yang menjadi salah satu dasar dibentuknya suatu BUMDes menjelaskan bahwa 

BUMDes ada untuk mengambil peran dalam pengoptimalan asset yang dimiliki 

oleh desa, mengembangkan usaha masyarakat, meningkatkan pelayanan umum 

serta pemerataan ekonomi desa demi mewujudkan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat desa.  

BUMDes merupakan Badan Usaha yang dimiliki oleh Desa yang memiliki 

fungsi dan peran yang bersifat mengoptimalkan potensi dan asset desa dalam 

rsngka membangun kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan wawancara 

dengan Ibu A. Wahyuli, S. Pd. Selaku Kepala Desa Mallari mengatakan bahwa: 
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Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini wajib ada disetiap desa, seperti 

yang diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 dan juga yang 

diatur dalam UU No.32 Tahun 2004  pasal 213 tentang BUMDes yang 

dimana pembentukan BUMDes oleh Pemerintah Desa dimaksudkan untuk 

mengelolah sumber daya alam dan sumber saya manusia yang dimiliki oleh 

desa. Serta peran dari BUMDes ini sendiri yaotu dibentuk dalam rangka 

meningkat Pendapatan Asli Desa (PAD) sekaligus meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa. Selama ini BUMDes Assinggkerukengnge 

yang ada di Desa Mallari ini sudah melakukan peran dan memberikan 

dampak yang baik bagi desa, seperti halnya meningkatkan kreativitas 

masyarakat desa, membantu masyarakat desa dan juga membantu dalam 

peningkatan pendapatan asli desa. Dan semoga kedepannya BUMDes 

Assingkerukengnge ini bisa terus berjalan dengan baik dan berkembang.
1
 

Dapat dilihat dari keterangan yang diberikan oleh Ibu A.Wahyuli, S.Pd 

selaku kepala Desa Mallari menggambarkan perlu adanya BUMDes di setiap 

desa yang dapat berperan aktif dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan 

sumber daya manusia disetiap desa yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat pada umunya dan serta yang lebih penting yaitu dapat 

meningkatkan Pendapat Asli Desa pada khusunya. 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Assingkerukengnge  yang ada di 

Desa Mallari dibentuk pada tahun 2013 yang awalnya jabatan Ketua dijabat oleh 

Ibu Sajrah Samir, S.Pd.I. dan pada tahun 2021 ini digantikan oleh Ibu Matahari 

S.E. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu  Matahari, S.E mengatakan 

bahwa : 

Seperti tujuan awal dibentuknya BUMDes ini yaitu guma meningkatkan 

Pendapatan Asli Desa serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka 

                                                             
       

1
A.Wahyuli,S.Pd, Kepala Desa Mallari, Di Kantor Desa Mallari,  wawancara, Desa Mallari 14 

Juni 2021. 
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BUMDes disini hanya bisa menjalankan peran dan fungsi sebagaimana 

aturannya dan sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah pusat. Dan sejauh ini BUMDes Assingkerukengnge  

mendapatkan respon yang baik dari masyarakat desa dalam berbagai hal 

seperti halnya peminjaman modal usaha, penyewaan, pemenuhan 

kebutuhan sandang dan pangan masyarakat desa dan berbagai hal lainnya 

yang didapatkan oleh masyarakat dengan cara yang lebih mudah lagi. 

Maka kita sendiri sebagai pelaksana hanya bisa memberikan pelayanan 

yang baik kepada masyarakat, guna pelaksanaan BUMDes 

Assingkerukengnge  ini bisa terus berjalan lancar kedepannya. Dan 

Alhamdulillah dengan pelayanan yang kita berikan mendapatkan respon 

yang baik dimata masyarakat desa.
2
 

Maka dapat kita lihat keterangan dari Ibu Matahari, S.E selaku Ketua 

BUMDes Assingkerukengnge Desa Mallari, disini ia sebagai pelaksana hanya 

dapat melaksanakan peran dan tujuan BUMDes berdasarkan aturan yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah. Serta proses pemenuhan kebutuhan masyarakat yang 

kita berikan harus dengan lebih mudah lagi dibandingkan dengan jika masyarakat 

membeli ataupun meminjam di luar dari BUMDes. Dan dari respon baik yang 

diberikan oleh masyarakat terhadap adanya BUMDes Assingkerukengnge dapat 

dilihat bahwa BUMDes Assingkerukengnge Desa Mallari memberikan pelayanan 

jasa yang baik terhadap penggunanya. Dan dengan peran aktif masyarakat 

tersebut, maka peran dan tujuan dari BUMDes Assingkerukengnge ini telah 

terpenuhi. 

  

                                                             
       

2
Matahari,S.E , Ketua BUMDes Assingkerukengnge Desa Mallari, Di Desa Mallari, wawancara, 

14 Juni 2021. 
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C. Syarat Mendapatkan Bantuan Modal Usaha di BUMDes Assingkerukengnge 

Desa Mallari Kecamatan Awangpone 

 

 Dalam Bagian Keempat dalam Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 

memberikan penjelasan mengenai Klarifikasi Jenis Usaha BUMDes yang dimana 

BUMDes disini menjalankan usaha yang berbasis bisnis sosial (social business) 

yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Serta dalam Bagian 

Keempat ini juga memberiukan contoh unit usaha yang dapat dilakukan oleh 

BUMDes dan lebih rincinya dijelaskan dalam Pasal 19 – Pasal 24 Permendesa 

tersebut.  

Telah disebutkan didalam Pasal 23 Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 

yang mengatakan bahwa: 

1) “BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang 

memenuhi kebutuhan usaha-usaha mikro yang dijalankan oleh pelaku 

usaha ekonomi Desa.”  

2) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh 

masyarakat Desa.”
3
 

Pasal diatas memberikan penjelasan bahwa BUMDes yang ada di desa dapat 

membentuk unit usaha yang berhubungan dengan unit usaha simpan pinjam 

ataupun usaha kredit dan peminjaman modal bagi masyarakat yang memiliki 

                                                             
       

3
Republik Indonesia, Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 23. 
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usaha ekonomi. Unit usaha yang bersifat bisnis keuangan (financial business) ini 

dimaksudkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang memiliki 

kendala dalam menjalankan usahanya tersebut, seperti halnya pemberian kredit 

atau peminjaman modal usaha yang mudah untuk diakses oleh masyarakat. 

Salah satu BUMDes yang berhasil membenruk unit usaha yang bersifat 

bisnis keuangan (financial business) yaitu BUMDes Assingkerukengnge yang 

ada di Desa Mallari Kecamatan Awangpone. Unit usaha tersebut diberikan nama 

Unit Usaha Simpan Pinjam, seperti yang dijelaskan sebelumnya, unit usaha ini 

diharapkan dapat membantu masyarakat dalam peningkatan ekonomi keluarga. 

Pemberian pinjaman kepada anggota maksimal Rp. 10.000.000,- per orang dan 

tergantung dari kondisi keuangan seta kemampuan mengangsur Anggota.  

Sedangkan syarat-syarat yang diberikan kepada masyarakat yang ingin 

mengambil pinjaman modal menurut wawancara yang saya lakukan dengan Ibu 

Nurlia, S.Pd. selaku pelaksana operasional BUMDes Assingkerukengnge 

sekaligus yang menjabat sebagai Sekertaris BUMDes Assingkerukengnge 

mengatakan bahwa : 

Adapun syarat yang diberikan BUMDes kepada masyarakat yang ingin 

mengambil pinjaman modal sebenarnya syaratnya sangat mudah yaitu 

(1.)Berstatus masyarakat Desa Mallari, (2.)Memiliki usaha yang dapat 

dipertanggung jawabkan keberadaannya, (3.)Harus memberikan laporan 

kepada pemerintah desa, (4.)Menandatangani berkas persetujuan yang 

didalamnya berupa kesangnggupan mebayar angsuran tepat waktu,  dan 
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(5.)Memenuhi berkas-berkas yang dibutuhkan seperti halnya KTP, KK, Foto 

Usaha.
4
 

Dari hasil wawancara diatas kita bisa melihat bahwa syarat yang diberikan 

BUMDes kepada masyarakat agar dapat mendapat bantuan pinjaman modal yaitu 

sangatlah mudah. Dan dari beberapa syarat tersebut menimbulkan tanggapan dari 

masyarakat seperti yang dijelaskan Ibu Nurlia,S.Pd, dalam wawancara 

mengatakan bahwa: 

Dengan dibentuknya Unit Usaha Simpan Pinjam di BUMDes 

Assingkerukengnge ini  memberikan tanggapan yang sangat baik dari 

masyarakat khususnya dari masyarakat yang menjalankan usaha ekonomi, 

bahkan melebihi dari prediksi kita sebagi pelaksana, dikarenakan ada 

beberapa kasus masyarakat harus menunggu giliran agar bisa mendapatkan 

bantuan modal, maka dari itu beberapa masyarakat harus memakai sistem 

antrian. Kita sebagai pelaksana operasional memberikan bantuan modal 

usaha dengan jumlah pinjaman maksimal Rp.10.000.000-. Nominal 

pinjaman masyarakat diberikan tergantung dengan permintaan dan 

kesanggupan masyarakat tersebut membayar angsuran bulanannya. 

Dikarenakan dengan kemampuan masyarakat tersbut membayar angsuran 

bulanan dengan lancar dan baik bisa membuat unit usaha ini berjalan dengan 

lancar juga. Karena hasil angsuran masyarakat tersebut akan diputar kembali 

untuk dijadikan modal pinjaman bagi masyarakt lain yang membutuhkan. 

Dan ada beberapa kasus dimana pembayaran angsuran masyarakat yang 

terganggu membuat masyarakat lain harus menunggu sampai dengan uang 

yang mereka butuhkan terkumpul kembali. Tapi disamping itu masih banyak 

pula masyarakat yang taat membayar angsuran setiap bulannya.
5
  

Tetapi dari hal diatas pasti ada kendala yang sering dihadapi oleh pelaksana 

operasional BUMDes tersebut seperti hasil wawancara yang saya lakukan dengan 

Ibu Nurlia, S.Pd, mengatakan bahwa: 

                                                             
       

4
Nurlia,S.Pd, Sekertaris BUMDes Assingkerukengnge Desa Mallari, Di Desa Mallari, wawancara, 

14 juni 2021. 

       
5
Nurlia,S.Pd, Sekertaris BUMDes Assingkerukengnge Desa Mallari, Di Desa Mallari, wawancara, 

14 juni 2021. 
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Beberapa kendala yang sering dihadapi oleh kita sebagai pelaksana 

operasional yaitu seperti halnya ada beberapa masyarakat yang meminjam 

tetapi uang yang dipinjam bukan digunakan untuk modal usaha dan ada pula 

masyarakat yang angsurannya menunggak beberapa bulan. Maka kita 

sebagai pelaksana operasional memberikan peringatan berupa teguran 

dengan menelpon, jika memang belum di bayar maka kita mendatangi 

rumahnya sampai dengan orang tersbut membayar uang angsurannya tersbut. 

Dan ada kasus masyarakat yang diblacklist dari daftar pinjaman dikarenakan 

kasusnya masyarakat tersbut tidak mampu membayar angsuran selama 8 

bulan. Hal seperti inilah yang menjadi kendala kita dalam menjalankan unit 

usaha simpan pinjam ini.
6
 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan 

unit usaha bisnis keuangan (financial business) memang memberikan dampak 

baik bagi masyarakat  khususnya masyarakat yang memiliki usaha ekonomi  tapi 

pasti ada beberapa kendala yang akan ditemukan baik itu dalam pelaksanaan Unit 

Usaha Bisnis Keuangan atau Unit Usaha Simpan Pinjam ini maupun Unit usaha 

lainnya.  

Terkait syarat untuk mendapatkan bantuan modal di BUMDes 

Assingkerukengnge Desa Mallari ini, saya mewawancara Ibu Santi selaku salah 

satu peminjam di BUMDes Assungkerukengnge ini mengatakan bahwa: 

Syarat yang diberikan BUMDes kepada saya yaitu seperti tinggal di Desa 

Mallari yang dibuktikan dengan KTP/KK, memiliki usaha yang dapat 

dipertanggung jawabkan, hasil uang pinjaman yang diambil dapat dilihat 

hasilnya seperti halnya saya yang meminjam uang modal untuk membeli 

freezer untuk kelangsungan usaha yang saya lakukan. Dan juga 

menandatangani surat perjanjian kesanggupan membayar angsuran tepat 

waktu. Dan Alhamdulillah selama saya mengambil uang pinjaman di 

BUMDes selama 2kali selalu diberikan kemudahan dan tidak diberikan 

                                                             
       6Nurlia,S.Pd, Sekertaris BUMDes Assingkerukengnge Desa Mallari,Di Desa Mallari,  wawancara, 

14 juni 2021. 
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kesulitan apapun oleh BUMDes. Tapi yang menjadi salah satu masalah 

disini yaitu, terkadang jika saya mengajukan pinjaman tetapi uang yang 

dipegang oleh pelaksana belum cukup, maka saya harus terlebih dahulu 

menunggu 1 atau 2 hari untuk bisa mendapatkan uang pinjaman tersebut 

dikarenakan adanya masyarakat yang tidak membayar angsuran 

pinjamannya dengan lancar. Dan jika memang uangnya telah terkumpul, 

maka saya akan langsung dihubungi untuk dtang ke kantor BUMDes untuk 

mengambil uang yang saya ajukan beserta dengan melengkapi persyaratan 

lainnya.
7
 

Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan unit usaha dalam pelaksanaan 

BUMDes tergantung dari pelaksana operasional masing-masing BUMDes yang 

ada, tetapi harus bisa mengedepankan pelayanan umum kepada masyarakat.  

D. Implikasi BUMDes Assingkerukengnge Bagi Masyarakat Desa Mallari 

Kecamatan Awangpone 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan salah satu lembaga 

perekonomian desa yang dimana pengelolaannya sepenuhnya diberikan kepada 

masyarakat desa harus memiliki program yang memang bisa dilirik oleh 

masyaralat desanya, baik itu berupa program pengembangan sumber daya alam 

dan sumber saya manusia seperti halnya program yang dapat mengembangkan 

kreativitas masyarakat desa agar BUMDes dapat dipandang baik oleh 

masyarakat. 

Adapun hasil wawancara dengan 3 masyarakat Desa Mallari terkait adanya 

BUMDes Assingkerukengnge ini  mengatakan bahwa: 

Bagi saya selaku masyarakat Desa Mallari dan selaku pengguna jasa 

BUMDes Assingkerukengnge sangat merasa terbantu dengan adanya 

                                                             
      

7
Santi, Masyarakat Desa Mallari, Di Desa Mallari, wawancara, 15 Juni 2021. 
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BUMDes Assingkerukengnge ini. Seperti halnya saya yang menjalankan 

usaha peternakan ayam sangat membutuhkan modal usaha untuk 

meningkatkan usaha saya, maka dengan adanya Unit Usaha Simpan Pinjam 

yang dimiliki BUMDes Assingkerukengnge ini bisa membantu saya dalam 

meningkatkan usaha yang saya jalankan sekarang. Serta bukan hanya 

masalah peminjaman modal, saya juga merasa terbantu dalam hal 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti halnya bahan makanan, tabung 

gas, dan kebutuhan lainnya yang juga disediakan oleh BUMDes 

Assingkerukengnge dimana saya lebih mudah mendapatkannya lagi 

dibandingkan dengan membeli bahan bahan trsebut di kota atau ditempat 

lain.
8
 

 

Bagi saya selaku masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai penjual 

bakso ikan merasa dengan adanya BUMDes Assingkerukengnge ini sangat 

membantu saya untuk menjalankan usaha. BUMDes disini memberikan 

kesempatan kepada saya untuk  bisa meningkmati jasa yang ada di 

BUMDes, seperti halnya juga peminjaman modal usaha yang berguna bagi 

saya dalam hal membeli alat-alat elektronik seperti freezer yang membantu 

saya dalam menjalankan usaha yang saya jalankan ini. Dan BUMDes 

Assingkerukengnge ini juga memberikan kesempatan kepada saya ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi yang mereka selenggarakan 

berdama dengan Dinas Perindustrian yang dapat membantu saya dalam 

meningkatkan kualitas produk jualan saya.
9
 

 

Bagi saya selaku masyarakat Desa Mallari dan juga sebgai pengguna jasa 

BUMDes Assingkerukengnge merasa sangat terbantu. Dikarenakan 

BUMDes Assingkerukengnge ini memberikan jasa yang mudah untuk kita 

dapatkan dibandingkan dengan yang kita dapat ditemlat lain. Selain adanya 

Unit Usaha Simpan Pinjam, BUMDes Assingkerukengnge juga memiliki 

Unit Usaha BUMDes Mart yang saya bisa jangkau dengan lebih murah dan 

lebih mudah. Dan juga ada Unit Usaha Pupuk yang mempermudah bagi 

saya dan suami untuk bisa mendapatkan pupuk tanam dengan lebih mudah 

di BUMDes Assingkerukengnge.
10

 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan 3 masyarakat 

Desa Mallari diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa BUMDes 

                                                             
       

8
Kasmawati, Masyarakat Desa Mallari, Di Desa Mallari, wawancara, 15 Juni 2021. 

       
9
Santi, Masyarakat Desa Mallari, Di Desa Mallari, wawancara, 15 Juni 2021. 

       
10

Hj. Nurjannah, Masyarakat Desa Mallari,  Di Desa Mallari, wawancara, 16 Juni 2021. 
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Assingkerukengnge Desa Mallari dipandang oleh masyarakat sebagai Lembaga 

Desa yang sangat membantu masyarakat dalam hal pemenuhan kebuthan sehari-

hari dan juga membantu masyarakat yang memerlukan bantuan modal usaha, 

penyewaan, serta pemenuhan kebutuhan akan pupuk yang memang dibutuhkan 

oleh sebagain besar masyarakat yang pada dasarnya berprofesi sebagai petani. 

Dan BUMDes Assingkerukengnge ini juga memberikan pelayanan jasa yang 

mudah dan murah bagi masyarakatnya yang menjadi daya tarik bagi masyarakat 

untuk terus ingin menikmati jasa BUMDes Assingkerukengnge Desa Mallari ini. 

Pandangan Siyasah Syar‟iyyah terhadap Badan Usaha Milik Desa 

Assingkerukengnge yang ada di Desa Mallari sesuai dengan yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya menjelaskan bahwa memang BUMDes belum 

ada pada masa Rasulullah, tapi sistem dan proses transaksi yang dilakukan 

memiliki beberapa kesamaan. Dan pada BUMDes Assingkerukengnge Desa 

Mallari dari hasil penelitian telah menerapkan hal yang sama yaitu amanah dan 

tidak berkhianat dalam menjalankan tugas dan pekerjaan yang wajib baginya. 

Seperti yang diterangkan dalam Q.S. al-Anfal/8:27 yang berbunyi: 

يَ ُّهَا  َ وَالرَّسُوْلَ وَتََوُْنُ واْا امَٓنٓتِكُمْ وَانَْ تُمْ تَ عْلَمُوْنَ يٰآ ٧٢ -الَّذِيْنَ آمَنُ وْا لََ تََوُْنوُا اللّّٓ  
Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan 

Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan 

kepadamu, sedang kamu mengetahui.”
11

 

                                                             
       

11
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya,h.180. 
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Asbabun Nuzul dari Q.S. al-Anfal/8:27 diatas yaitu Diriwayatkan oleh 

Sa‟id bin Manshur dan lainnya yang bersumber dari Abdullah bin Abi Qatadah: 

bahwa turunnya ayat ini (surat Al-Anfal ayat 27) berkenaan dengan Abu 

Lubabah bin Abdil Mundzir (seorang Muslim) yang ditanya oleh Bani Quraidhah 

(yang memusuhi kaum Muslimin) waktu perang Quraidhah tentang pandangan 

kaum Muslimin terhadap mereka. Abu Lubabah memberi isyarat dengan tangan 

pada lehernya (maksudnya akan dibunuh). Setelah turunnya ayat ini (surat Al-

Anfal ayat 27) Abu Lubabah menyesali perbuatannya karena membocorkan 

rahasia kaum Muslimin. Ia berkata: “Teriris hatiku sehingga hatiku tidak dapat 

kugerakkan, karena aku merasa telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya.
12

 

Serta , ayat diatas menjelaskan bahwa kata takhûnû diambil dari kata al-

khaun yakni “kekurangan”, yang memiliki antonym al-wafâ  yang berarti 

“kesempurnaan”. Yang selanjutnya, kata “khianat” digunakan sebagai antonym 

dari kata “amanat” yang menunjukkan bahwa jika seseorang menghianati pihak 

lain, maka dia telah mengurangi kewajiban  yang harus ia tunaikan. Kata amânât 

adalah bentuk jamak dari kata amanah yang diambil dari kata aminah yang 

berarti “merasa aman” dan “percaya”. Siapa yang dititipkan amanat, itu berarti 

yang dititipkannya merasa percaya kepadanya dan merasa aman bahwa sesuatu 

sesuatu yang dititipkan itu akan dipelihara olehnya dengan baik, sehingga jika 

tiba waktunya mereka dimintai pertanggung jawaban, ia dapat menyerahkannya 

                                                             
       

12
Ahmad Mustafa al-Maraghy, Tafsir al-Maraghy Juz 9¸(Beirut: Daar Ihya al-Turas al-Arabhi, 

T.th), h.192. 
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dengan tidak kurang, tetap sebagaimana ketika diserahkan kepadanya, dan 

bahkan lebih baik lagi serta berkembang sebagai hasil dari pemeliharan amanat 

tersebut.
13

 Sama dengan amanat yang telah diberikan oleh Pemerintah Desa dan 

juga masyarakat Desa Mallari kepada BUMDes Assingkerukengnge Desa 

Mallari agar bisa tetap dipelihara dengan baik dan diharapkan memiliki 

perkembangan yang lebih baik kedepannya demi dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. 

Salah satu hal yang dilakukan oleh BUMDes Assingkerukengnge juga 

yaitu dapat membantu masyarakat yang membutuhkan baik dalam kebutuhan 

primer, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan tersier masyarakat Desa Mallari. 

Sebagaimana yang di terangkan dalam Q.S. al-Maidah/5:2 yang berbunyi: 

َ اِۗنَّ ا َ ...وَتَ عَاوَنُ وْا عَلَى الْبِِّ وَالت َّقْوٓىۖ وَلََ تَ عَاوَنُ وْا عَلَى الَِْثِْْ وَالْعُدْوَانِ ۖوَات َّقُوا اللّّٓ للّّٓ
٧ -شَدِيْدُ الْعِقَابِ   

Terjemahnya:  

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 

Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”
14

 

Asbabun Nuzul dari Q.S. al-Maidah/5:2 yaitu diriwayatkan oleh Ibnu 

Abi Hatim yang bersumber dari Zaid bin Aslam: bahwa dengan terhalangnya 

                                                             
       

13
M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an,Vol IV, 

(Jakarta: Lentera Hati,2009),h.509-510. 

       
14

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya,h.106. 
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Rasulullah SAW dan para sahabat mengerjakan umrah di Masjidil Haram di 

Mekkah, (yang menimbulkan perjanjian Hudaibiyah antara kaum Muslimin 

dan Musyrikin) pada sahabat Nabi merasa kesal karenanya. Pada suatu hari 

lewatlahorang-orang musyrikin akan menjalankan Umrah. Berkatalah para 

sahabat Nabi SAW: “Mari kita cegat mereka sebagaimana mereka pernah 

mencegat sahabat-sahabat kita”. Maka Allah menurunkan ayat ini (Al-Maidah 

ayat 2) sebagai larangan untuk membalas dendam.
15

 

Serta, ayat diatas menjelaskan bahwa tolong menolonglah kamu dalam 

mengerjakan kebajikan, yakni mengerjakan segala bentuk dan segala macam 

hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan atau ukhrawi dan 

demikian juga saling tolong-menolonglah dalam ketakwaan, yakni segala 

upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan atau ukhrawi, 

walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu, dan jangan 

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, sesungguhnya Allah amat besar siksa-Nya. Dan pada 

prinsipnya saling menjalinlah kerja sama dengan siapapun selama tujuannya 

adalah kebajikan dan ketakwaan.
16

 

Maka dapat disimpulkan bahwa, Q.S. al-Maidah/5:2 menjelaskan 

bahwa kita harus saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, baik itu dalam 

                                                             
       

15
Azbabun Nuzul (Sejarah Turunnya Al-Quran), https://alquran-

asbabunnuzul.blogspot.com/2018/10/al-maidah-ayat-2.html, diakses pada Sabtu, 26 Juni 2021. 

       
16

M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an,Vol III. 

(Jakarta: Lentera Hati,2009),h.13-17. 

https://alquran-asbabunnuzul.blogspot.com/2018/10/al-maidah-ayat-2.html
https://alquran-asbabunnuzul.blogspot.com/2018/10/al-maidah-ayat-2.html
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hal taqwa kepada Allah SWT maupun tolong menolong dalam hal 

membantu sesame. Seperti halnya BUMDes yang bertujuan untuk membantu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mallari dengan 

mengembangkan asset-asset yang dimiliki oleh desa. 

Dalam hal tolong-menolong tersebut, kita sebagai seorang muslim 

harus memberikan kemudahkan, baik itu sesama saudara maupun keorang 

lain. Seperti halnya dalam H.R Muslim, yang berbunyi: 

ُ عَنْوُ عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللَُّّ   عَلَوْوِ وَسَلَّمَ  اَلَ مَنْ نَ  َّنَ عَنْ مُ ٍْمِنٍ  عَنْ أَبِْ ىُريَْ رةََ رَضِيَ اللَّّ
نْ وَا ، نَ  َّنَ اللهُ عَنْوُ كُ رْبةًَ مِنْ كُ رَبِ يَ وْمِ الْقِوَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَ ى  كُ رْبةًَ مِنْ كُرَبِ الدُّ

نْ وَا وَالْْخِرةَِ ، وَمَنْ  نْ وَا مُ عْسِرٍ ، يَسَّ رَ اللهُ عَلَوْوِ فِ ي الدُّ سَتَ رَ مُسْلِمً ا ، سَتَ رهَُ اللهُ فِ ي الدُّ
وَالْْخِرةَِ ، وَاللهُ فِ ي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِ عَوْنِ أَخِووِ ، وَمَنْ سَلَكَ طرَيِقًا يَ لْتَمِنُ 

مَعَ  َ وْمٌ فِ ي بَ وْتٍ مِنْ بُ وُوتِ اِلله فِووِ عِلْمً ا ، سَهَّ لَ اللهُ لوَُ بوِِ طرَيِقًا إلَِ ى الْ جَنَّةِ ، وَمَا اجْتَ 
نَ هُمْ ، إِلََّ نَ زلََتْ عَلَوْهِمُ السَّكِونَةُ ، وَغَشِ وَ تْ هُمُ الرَّ  حْ مَةُ يَ ت ْلُونَ كِتَابَ اِلله ، وَيَ تَدَارَسُونَ وُ بَ و ْ

مَنْ بَطَّ أَ بِ وِ عَمَلُ وُ ، لَ مْ يُسْرعِْ بِ وِ ، وَحَ َّ تْ هُمُ الْ مَلائَِكَةُ ، وَذكََ رَىُمُ اللهُ فِومَنْ عِنْدَهُ ، وَ 
 نَ سَبُ وُ 

Artinya:  

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam 

bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari 

seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari 

Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam 

masalah hutang), maka Allâh Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari 

kesulitan) di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang 

Muslim, maka Allâh akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allâh 
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senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong 

saudaranya. Barangsiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka 

Allâh akan mudahkan baginya jalan menuju Surga. Tidaklah suatu kaum 

berkumpul di salah satu rumah Allâh (masjid) untuk membaca Kitabullah 

dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenteraman akan turun 

atas mereka, rahmat meliputi mereka, Malaikat mengelilingi mereka, dan 

Allâh menyanjung mereka di tengah para Malaikat yang berada di sisi-Nya. 

Barangsiapa yang diperlambat oleh amalnya (dalam meraih derajat yang 

tinggi-red), maka garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya.”
17

 

Dalam hal BUMDes Assingkerukengnge Desa Mallari telah 

menerapkan konsep saling membantu dan memberikan kemudahan dalam 

segala urusannya, seperti halnya persyaratan pengambilan pinjaman modal 

yang menurut sebagian masyarakat, persyaratan yang diberikan tersebut 

merupakan hal yang mudah untuk dipenuhi oleh masyarakat, sehingga dalam 

proses peminjaman masyarakat tidak lagi mengalami banyak hambatan. Dan 

juga dalam hal lain seperti halnya dengan adanya BUMDes 

Assingkerukengnge ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bisa 

memenuhi kebutuhan sandang dan pangan mereka dengan tidak lagi 

mengambil jarak yang jauh untuk ketempat lain. Dan diharapkan semoga 

kemudahan yang ada sekarang bisa berjalan seterusnya dan BUMDes 

Assingkerukengnge Desa Mallari bisa dijalankan dengan lebih baik lagi 

kedepannya.  

                                                             
       

17
Abu al-Husain Muslim Bin al-Hajaj al-Qusyairi al-Naisyaburi, Shahih Muslim Juz 2, (Beirut: 

Daar al-Fikr,1988),h.574. 
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BAB V 

 PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan data dan wawancara yang berhasil dikumpulkan peneliti serta 

beberapa analisis yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya tentang peran 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peneliti dapat menyimpulkan bahwa; 

1. Badan Usaha Milik Desa wajib dimilki oleh setiap desa, dikarenakan 

BUMDes disini dapat berperan sangat baik dalam peningkatan 

perekonomian desa atau pendapatan asli desa serta dapat juga meningkatkan 

kesejahteraan rakyat desa itu sendiri baik itu dalam hal pengembangan usaha 

menengah kecil maupun memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam 

hal mengasah tingkat inovasi dan kreativitas masyarakat. Serta Dengan 

adanya BUMDes ini, masyarakat tidak diriberkan lagi dengan perlunya 

antrian serta aturan-aturan peminjaman modal yang diberikan oleh 

perusahaan peminjaman modal / unit simpan pinjam laiinya seperti halnya  

bank, koperasi dan lainnya. 

2. Syarat untuk bisa mengambil modal usaha simpan pinjam di BUMDes 

Assingkerukengnge Desa Mallari yaitu (1.)Warga asli Desa Mallari, 

(2.)Memilki usaha, (3.)Melapor kepada pemerintah, (4.)Menandatangani 

surat perjanjian, (5.)Mampu membayar angsuran bulanan, (6.)Maksimal 
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pinjaman yaitu Rp.10.000.000, dan (7.)Memenuhi segala berkas yang 

dibutuhkan. 

3. Pada umunya, pandangan masyarakat terhadap adanya BUMDes yaitu 

sebagaian besar berpandangan bahwa adanya BUMDes disini sangatlah 

membantu mereka bukan hanya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari 

mereka, akan tetapi juga membantu dalam hal-hal yang mendesak sekalipun, 

seperti halnya peminjaman modal usaha, penyewaan tenda, pembayaran 

listrik, penyediaan pupuk, dan masih banyak hal lainnya. Serta dengan 

adanya BUMDes dapat meningkatkan kreativitas masyarakat melalui 

kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh BUMDes yang bekerja sama 

dengan instansi pemerintahan lainnya. Maka, dengan adanya hal tersebut 

akan memberikan dampak yang baik terhadap beberapa sector usaha yang 

dijalankan oleh warga desa. 

4. Pandangan Siyasah Syar’iyyah mengenai BUMDes Desa Mallari 

memandang sebagaimana BUMDes telah menjalanlan usaha dengan penuh 

amanah dan tidak berkhianat sesuai yang dituangkan dalam Q.S. al-

Anfal/8:27 dan tolong menolong serta memberikan bantuan kepada 

masyarakat yang sangat membutuhkan sebagaimana yang dituangkan dalam 

Q.S al-Maidah/5:2 dan (H.R Muslim). 

B. Implikasi Penelitian  

Berdasarkan hasil penyusunan skripsi, maka disarankan antara lain: 
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1. Kepada Pemerintah Desa Mallari hendaknya terus melakukan evaluasi yang 

berkala terhadap program kerja yang dijalankan oleh BUMDes 

Assingkerukengnge serta memberikan saran atau masukan kepada BUMDes 

Assingkerukengnge agar bisa tetap berjalan sesuai tujuan dan perannya serta 

bisa terus menjamin upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa 

Mallari. 

2. Kepada Pengurus atau Pelaksana Operasional BUMDes Assingkerukengnge 

Desa Mallari agar bisa lebih menggali lagi potensi alam dan potensi 

masyarakat desa yang bisa dikembangkan lagi. Serta bisa mengembangkan 

unit-unit usaha lainnya agar bisa terus berupaya meningkatkan Pendapatan 

Asli Desa. 

3. Kepada Masyarakat Desa Mallari untuk dapat ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan oleh 

BUMDes Assingkerukengnge agar bisa lebih meningkatkan pengetahuan 

dan kreativitas bukan hanya dalam bidang ekonomi, tapi juga dalam bidang 

lainnya. Diharapkan kedepannya hubungan antara Pemerintah Desa, 

BUMDes dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik  

Dalam saran-saran yang penulis telah jabarkan diatas, penulis berharap 

semoga dari hasil tugas akhir penulis ini bisa memberikan sumbangsi berupa 

ilmu dan bahan rujukan kedepannya bagi Fakultas Syari’ah dan Hukum pada 

umunya dan pada Universitas Islam Negeri Alauddin pada khususnya. 
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Mallari, 14 Juni 2021. 

 

Nurlia, Sekertaris BUMDes Assingkerukengnge Desa Mallari, wawancara, Desa 

Mallari, 14 Juni 2021. 

 

Kasmawati, Desa Mallari, wawancara, Desa Mallari, 15 Juni 2021. 

 

Santi, Masyarakat Desa Mallari, wawancara, Desa Mallari, 15 Juni 2021.  

 

Nurjannah, Masyarakat Desa Mallari, wawancara, Desa Mallari, 16 Juni 2021. 

 

https://www.kemenegpdt.go.id/
https://alquran-asbabunnuzul.blogspot.com/2018/10/al-maidah-ayat-2.html
https://alquran-asbabunnuzul.blogspot.com/2018/10/al-maidah-ayat-2.html
https://www.annursolo.com/sikap-kepada-penguasa-zalim-dan-fajir-kajian-hadits-dan-siyasah-syariyyah-bag-i/
https://www.annursolo.com/sikap-kepada-penguasa-zalim-dan-fajir-kajian-hadits-dan-siyasah-syariyyah-bag-i/
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PEDOMAN WAWANCARA/DAFTAR PERTANYAAN 

Pedoman wawancara atau daftar pertanyaan disini memiliki fungsi untuk 

menjawab penelitian peneliti yang yang berjudul “Peningkatan Perekonomian Desa 

Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 

4 Tahun 2015 Perspektif Siyasah Syar’iyyah”. Berikut beberapa daftar pertanyaan 

wawancara dalam hal untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini; 

1. Bagaimanakah peran BUMDes di Desa Mallari ini dalam rangka mencoba 

meningkatkan perekonomian desa? 

2. Bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap pendirian BUMDes ini? 

3. Apakah kendala-kendala yang pernah terjadi dalam pengelolaan BUMDes ini? 

4. Bagaimanakah cara pemerintah desa mengatasi masalah yang muncul ditengah-

tengah BUMDes ini? 

5. Apakah masyarakat di Desa Mallari ini sudah memiliki peran aktif dalam 

membantu pengelolaan BUMDes ini? 

6. Apa dampak yang telah diberikan oleh BUMDes bagi Desa Mallari? 

7. Apakah ada cara tertentu agar BUMDes di Desa Mallari ini bisa terus 

dijalankan sampai dengan sekarang ini? 

8. Apa yang menjadi syarat bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan modal 

usaha di BUMDes Desa Mallari ini? 

9. Bagaimanakah proses yang dibutuhkan untuk bisa menikmati jasa yang 

diberikan oleh BUMDes Desa Mallari? 

10. Apakah BUMDes sangat memberi bantuan bagi kelangsungan usaha yang 

dijalankan oleh masyarakat? 
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Dokumentasi 

 

Wawancara dengan Ibu A.Wahyuli selaku Kepala Desa Mallari 

 

 

 

Wawancara dengan Ibu Matahari selaku Ketua BUMDes Assingkerukengnge 

Desa Mallari 
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Wawancara dengan Ibu Nurlia selaku Sekretaris BUMDes Assingkerukengnge 

Desa Mallari 

 

 

Wawancara dengan Ibu Kasmawati 

 



103 
 

 

Wawancara dengan Ibu Santi 

 

 

Wawancara dengan Ibu Nurjannah 
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