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ABSTRAK 

NAMA           : SUPRIADI 

NIM                : 10400114082 

JUDUL :PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MENURUT UU 

NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA 

(STUDI KASUS DESA TA’CIPONG KEC.AMALI KAB.BONE 
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 Pokok masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana peranan Kepala Desa 

dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ta’cipong menurut UU No. 6 Tahun 

2014, adapun rumusan masalahnya: 1) Bagaimana peranan kepala Desa dalam 

pengembangan Usaha Milik Desa, 2) Apa kendala Kepala Desa dalam 

pemberdayaan Masyarakat Desa 

 Jenispenelitian ini adalah metode kualitatif dimana dalam pengumpulan 

data menggunakan sistem wawancara langsung. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : 1) Kepala Desa Ta’cipong dalam 

melaksanakan pengembangan Badan Usaha Milik Desa telah dilaksanakan dengan  

baik, menurut UU No.6 Tahun 2014 dengan melakukan penyertaan modal 

BUMDes pada tahun 2016, 2017 dan 2018 sesuai dengan peraturan Desa yang 

berlaku pada tahun itu, 2) Kendala Kepala Desa yang dihadapi yaitu tidak siapnya 

pengurus BUMdes dalam memanfaatkan SDA yang ada di desa, sementara kita 

ketahui bahwa di Desa Ta’ipong terdapat dua Sumber Daya Alam yaitu mata air 

massakki dan tompoe yang dapat dikelolah untuk menjadi objek wisata, sumber 

air bersih dan sumber pengairan irigasi bagi para petani. 

Implikasi penelitian ini adalah : 1) Diharapkan Kepala Desa mampu 

melaksanakan pengembangan dengan baik, 2) Diharapkan kepada Kepala Desa 

untuk melksanakan pembinaan kepada pengurus BUMDes supaya mampu 

memnfaatkan SDA yang ada. 

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Usaha Milik Desa, 

Kepala Desa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional berwawasan hukum didasari oleh prinsip negara 

hukum dan dan wawasan hukum yang mencakup pembangunan system hukum, 

rancangan umum kebijakan hukum, penyelenggaraan Negara berwawasan hukum  

dan orientasi norma hukum, Adapun orientasi penegakannya harus memenuhi 

syarat materi hukumnya dan aparat hukum. Upaya pembaruan materi hukum 

nasional harus harus sesuai zaman dan sejalan dengan perkembangan nilai-nilai 

keadilan masyarakat
33

 termasuk masyarakat desa dengan berbagai regulasi yang 

mendukungnya. 

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 

mengembangkan paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola Desa secara 

nasional. Undang-Undang Desa ini tidak lagi menempatkan Desa sebagai latar 

belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Undang-Undang Desa yang di 

sahkan pada akhir tahun 2013 lalu juga mengembangkan prinsip keberagaman, 

mengedepankan azaz rekognisi dan subsidiaritas Desa. Lain daripada itu, Undang-

Undang Desa ini mengingatkan hak dan kedaulatan Desa yang selama ini 

terpinggirkan karna didudukan pada posisi sub nasional.Padahal, Desa pada 

hakikatnya adalah identitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI).
34

 

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala 

                                                             
        33 Jumadi, Negara Hukum dan Pemabngunan Nasional Berwawasan Hukum, 

(Jurisprudentie, tahun 2017)  hal 68 
34

Borni Kurniawan, Desa Mandiri, Desa Membangun, Tahun 2015, Hal: 9 
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Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai 

wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya 

dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perangkat 

Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan 

dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas 

kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk 

pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
35

 Kepala Desa bertugas 

menyelenggarakan pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, 

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
36

 

Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan 

kemandirian dan kesejahtraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, 

sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan 

sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan 

yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
37

 

Untuk mewujudkan hal tersebut maka di perlukan kebijakan dan penataan Desa 

yang baik yang dilakukan oleh pemerintah Desa.Desa Ta’cipong yang tergolong 

sebagai Desa berkembang, maka prioritas pembangunan yang dilakukan berfokus 

pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi mikro masyarakat. 

Prioritas penggunaan dana Desa untuk program yang berfokus pada 

pemberdayaan masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Desa dalam 

pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi 

individu warga atau kelompok dan Desa. 

                                                             
35

Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 83 Tahun 2015 
36

UU No.6 Tahun 2014, BAB V, Pasal 26 Ayat 1 
37

UU No.6 Tahun 2014, BAB I, Pasal 1 Ayat 12 
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Dalam sejarah pegaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan 

tentang Desa, yaitu UU No. 27 Tahun 1948 Tentang pokok pemerintahan Dearah, 

UU No. 1 Tahun 1957 Tentang pokok-pokok pemerintahan Dearah, UU No. 18 

Tahun 1965 Tentang pokok-pokok pemerintahan Dearah, UU No. 19 Tahun 1965 

Tentang Desa Praja sebagai bentuk perihal untuk mempercepat terwujudnya 

daerah tingkat III. Diseluruh wilayah Republik Indonesia, UU No. 5 Tahun 1974 

tentang pokok-pokok pemerintahan di dearah, UU No. 5 Tahun 1979 Tentang 

Pemerintahan Desa, UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan dearah, dan 

yang terakhir UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dearah. 

Pemberdayaan merupakan aspek muamalah yang sangat penting karena 

terkait dengan pembinaan dan perubahan masyarakat. Di dalam Al-Qur’an di 

jelaskan beberapa pentingnya sebuah perubahan, perubahan itu dapat dilakukan 

dengan salah satu cara diantaranya pemberdayaan yang dilakukan oleh agen 

pemberdayaan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra’d ayat 11 yaitu: 

َ لََ يغَُيرُِّ هَ ا بقَِىْمٍ حَتَّىٰ يغُيَرُِّوا۟ هَا بأِنَفسُِهِنْ ۗ وَإذِآَ  ِ ۗ إِنَّ ٱللََّّ نۢ بيَْنِ يدَيَْهِ وَهِنْ خَلْفِهۦِ يَحْفَظُىنهَُۥ هِنْ أهَْرِ ٱللََّّ تٌ هِّ لَهُۥ هُعَقِّبَٰ

ن دوُنهِۦِ هِن وَالٍ  ُ بِقَىْمٍ سُىٓءًا فلَََ هَرَدَّ لَهُۥ ۚ وَهَا لَهُن هِّ  أرََادَ ٱللََّّ

Terjemahnya :  

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

muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah[767]. 

Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merobah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan 

apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak 
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ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka 

selain Dia.
5
 

Dari ayat di atas sangat jelas bahwa Allah tidak mengubah nasib suatu 

kaum kalau bukan dia yang merubah nasibnya sendiri. Dalam hal ini terlihat 

sangat jelas bahwa manusia diminta untuk berusaha dan berupaya dalam 

melakukan perubahan di kehidupannya. Salah satu upaya perubahan yang 

dilakukan yaitu dengan memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat 

merupakan usaha yang dilakukan dalam bentuk kegiatan kegiatan yang nyata di 

tengah masyarakat. Kajian dalam tulisan ini berusah mengungkapkan makna 

pemberdayaan masyarakat dan hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan 

masyarakat dalam perspektif Al-Qur’an. 

Desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tidak hijrah ke Kota, 

sepinya Desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri, 

disinilah dibutuhkan peranan kepala Desa dengan cara melakukan perwujudan 

regulasi yang telah di atur dalam beberapa undang-undang yang mendorong 

majunya suatu Desa. Kepala Desa Ta’cipong untuk mewujudkan hal tersebut 

diatas, maka di bentuk suatu badan usaha yang diamanatkan olah UU, Yaitu 

Badan Usaha Milik Desa. 

Berdasarkan pengalaman selama ini salah satu permasalahan kegagalan 

Desa menggerakkan usaha ekonomi Desa adalah aspek kepemimpinan Desa. 

Kepala Desa sebagai pemimpin Desa tidak mempunyai imaginasi dan prakarsa 

yang kuat untuk menggerakkan masyarakat dan mengsolidasikan aset ekonomi 

lokal. Kepala Desa ataupun Pemerintah Desa hanya disibukkan dengan 

                                                             
5
Departemen Agama Republik Indonesia 
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mengelolah bantuan dari pemerintah baik itu pusat, Provinsi maupun Kabupaten 

Kota. Dan seringkali bantuan yang diberikan tersebut masih belum menyentuh 

gerakan ekonomi lokal. Beberapa kasus matinya BUMDesa terjadi saat 

pergantiaan Kepala Desa. Setelah diganti oleh kepala Desa baru 

BUMDesatersebut redup, berhenti beraktifitas dan akhirnya mati, hal ini 

dikarenakan adanya ketergantungan yang tinggi kepada Kepala Desa yang lama. 

Aspek kepemimpinan Desa nyatanya menjadi faktor kunci kegagalan maupun 

keberhasilan dalam menggerakkan potensi ekonomi lokal. 

Dalam usaha ekonomi Desa, keberadaan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDesa) layak untuk di kembangkan kembali. Tentunya dengan sejumlah 

perbaikan-perbaikan yang fundamental agar keberadaan BUMDesa dapat menjadi 

tulang punggung perekonomian Desa.BUMDesa sebelumnya telah ada dan lahir 

karna imposisi pemerintah atau perintah dari atas dan umumnya berjalan tidak 

mulus. Kesan pertama terhadap BUMDesa yaitu proyek pemerintah, seperti 

halnya proyek-proyek lainnya yang masuk ke Desa, sehingga legitimasi dan daya 

lekat BUMDesa di masyarakat sangat lemah. 

Tidak semua BUMDesa gagal, ada juga yang berhasil dengan baik serta 

memberikan dampak nyata peningkatan ekonomi masyarakat Desa. Keberhasilan 

BUMDesa tersebut dikarenakan kecepatan melakukan transformasi dari 

BUMDesa yang dianggap proyek pemerintah menjadi BUMDesa milik 

masyarakat. Kecepatan transformasi tersebut di beberapa tempat karna dukungan 

dari Kepala Desa yang tanggap, progresif serta mendorong prakarsa 

masyarakat.Dalam pengembangan usaha ekonomi Desa peranan kepala Desa 
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sangat diperlukan, terutama berkaitan dengan pemanfaatan aset Desa yang 

dimiliki oleh Desa serta pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

penyusun membuat rumusah masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peranan kepala Desa dalam pengembangan usaha milik 

Desa? 

2. ApakendalaKepalaDesadalampemberdayaanmasyarakatDesa? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penilitian 

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang 

lingkup yang akan diteliti. Oleh sebab itu pada penelitian ini, penulis 

menfokuskan penelitian mengenai peranan kepala Desa dalam 

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa menurut Undang-Undang 

No. 6 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Desa. 

2. Deskripsi fokus 

Deskripsi fokus yaitu deskripsi mengenai penelitian yang bertujuan 

memberikan gambaran secara umum terhadap apa yang akan diteliti. Pada 

penelitian ini adapun yang menjadi deskripsi fokus yaitu: 

a. Kepala Desa Ta’cipong; 

b. BPD Desa Ta’cipong; 

c. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa); dan 

d. Masyarakat Desa Ta’cipong 

D. Kajian pustaka 

Sebagai kajian dan sumber pengamatan literatur dalam penulisan ini 

tentang peranan kepala Desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa. 
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Menurut UU No. 6 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Desa. Ada beberapa 

dukungan teori dari beberapa sumber atau rujukanyang relevan dengan topik yang 

akan diteliti yang berhubungan dengan penelitian penulis dianataranya 

sebagaiberikut: 

 Borni KurniawanMenjelaskan dalam bukunya yang berjudul ―Desa 

Mandiri, Desa Membangun” tentang bagian dari Desa yang mandiri dan Desa 

yang sudah berkembang dengan pembangunan yang baik dan pemberdayaan 

masyarakat yang efektif. 

Damsar dan IndrayaniDalam buku pertamanya yang berjudul ―Pengantar 

sosiologi perdesaan” tentang bagaimana tata cara memberdayakan masyarakat 

Desa dengan pendampingan yang harus di optimalkan sehingga pemberdayaan 

masyarakat bisa berjalan dengan baik. 

Muhammad Zid dan Ahmad Tarmiji AlkhudriMenjelaskan dalam bukunya 

yang berjudul sosiologi pedesaan. Sejarah perkembangan Undang-Undang 

pedesaan di Indonesia. 

Ni’matul Huda dalam bukunya yang berjudul hukum pemerintahan Desa 

menjelaskan tentang dalam konstitusi Indonesia sejak kemerdekaan hingga era 

reformasi. 

Sunyoto usman, dalam bukunya yang berjudul pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat menjelaska tentang transformasi sosial dan 

pemberdayaan masyarakat. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014Yang menjelaskan “Tentang 

pemerintahan Desa. Yang mana membahas aturan-aturan yang telah di tetap 

dalam pedesaan. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan  

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui peranan kepala Desa dalam pengembanagan Badan 

Usaha Milik Desa. 

b. Untuk mengetahui kendala kepala Desa dalam pemberdayaan 

masyarakat Desa. 

2. Kegunaan  

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberika sumbangsi pemikiran ilmu 

pengetahuan tentang pemerintahan Desa, usaha yang bisa 

dikembangkan dalam pedesaan, dan cara pemanfataan sumber daya 

alam yang ada di Desa. Dan khususnya dalam pemberdayaan 

masyarakat pedesaan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan terhadap para 

pemerintah Desa dan khususnya bagi masyarakat dalam pelaksanaan 

pemberdayaan masyarakat Desa. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pemberdayaan Masyarakat 

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 

Dalam kamus besar bahasa indonesia. Pemberdayaan berakar dari 

kata daya, bermakna: (1) kemampuan untuk melakukan sesuatu atau 

kemampuan bertindak; (2) kekuatan, tenaga (yang menyebabkan sesuatu 

bergerak dan sebagainya); (3) muslihat, empat, akal, ikhtiar, dan upaya. 

Pemberdayaan itu sendiri bermakna proses, cara, perbuatan memberdayakan.
6
 

Adapun makna pemberdayaan menurut para ahli memiliki beragam 

pengertian dan arti, di antaranya menurut: 

a. C.Swift dan G.Levin:Pemberdayaan merupakan suatu usaha 

pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. 

b. J. Ife:pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-

orang lemah atau kurang beruntung. 

c. J. Rappaport:pemberdayaan merupakan suatu cara dengan mana 

orang, organisasi, dan komunitas diarahkan supaya mampu menguasai 

(atau berkuasa atas) kehidupannya.
7
 

Berdasarkan makna kamus dan berbagai pendapat ahli tersebut, maka 

pemberdayaan bisa disimpulkan sebagai suatu proses transfer daya, kuasa 

pada yang lemah, atau mengembaikan daya kepada pemiliknya semula, 

                                                             
6
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

7
 Damsar dan Indrayani, pengantar sosiologi perdesaan, Kencana, Tahun 2016, Hal: 

241 
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melalui proses tersebut orang, kelompok, atau masyarakat mampu 

mengelolah kebutuhan dan permasalahan sendiri. 

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk memperkuat unsur-

unsur keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat 

yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya 

sendiri sehingga dapat keluar dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan, 

atau proses memampukan atau memandirikan masyarakat.
8
 

2. Jenis Proses Pemberdayaan 

Berdasarkan makna pemberdayaan yang disimpulkan dari makna 

kamus besar dan berbagai pendapat ahli tersebut diatas, maka defenisi ini 

mengandung dua jenis proses, yaitu proses transfer dan proses pengembalian. 

Proses pertama terkait proses penambahan daya atau kuasa karna pada 

dasarnya daya atau kuasa yang dimiliki sebelumnya lemah. Misalnya 

kelompok petani tuna tanah perlu dilakukan penambahan daya atau kuasa 

terhadap mereka, misalnya melalui transmigrasi. 

Adapun proses kedua menunjukkan bahwa sebelumnya orang, 

kelompok, atau masyarakat memiliki cukup daya kuasa, namun karna daya 

atau kuasa yang dimiliki tersebut diambil alih, terutama oleh negara, 

berakibat tidak memiliki daya atau kuasa lagi. Kasus pengambilalihan daya 

atau kuasa masyarakat adat, misalnya seperti telah disinggung diatas, melalui 

penyeragaman bentuk Desa bagi seluruh wilayah Indonesia melalui Undang-

Undang No. 5 Tahun 1974 tentang pemerintah Desa. Konsekuensinya daya 

                                                             
8
Risma Handayani, Pembangunan Masyarakat Pedesaan, Alauddin University Press, 

Tahun 2014, Hal: 128 
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atau kuasa yang dimiliki masyarakat adat diambil melalui implementasi 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tersebut.
9
 

3. Aspek Pemberdayaan 

Melalui pemberdayaan orang, kelompok, atau masyarakat dituntun 

menjadi kuat dan berpartisipasi dan memiliki kreativitas. Melalui 

pemberdayaan masyarakat, aspek partisipasi dan kreativitas dikelola 

sedemikian rupa. Sehingga dipandang perlu untuk melakukan pendampingan 

agar daya (kuasa) yang dimiliki oleh orang, kelompok, atau masyarakat bisa 

dioptimalkan. 

Sejarah pembangunan orde barutelah meluluhlantakan daya partisipasi 

yang telah dimiliki sebelumnya serta menenggelamkan kreativitas berupa 

konstruksi keterampilan, pengetahuan dan kearifan sosial yang dimiliki. Oleh 

sebab itu, rezim pasca-Orde Baru diharapkan minimal mengembalikan daya 

setara apa yang telah diambil pada masa lampau kalau tidak bisa melebihi 

atau menambah daya bila memang rendah sejak semula ada.
10

 

Bila dua aspek pemberdayaan, yaitu partisipasi dan kreativitas, 

memiliki perbedaan drajat satu sama lain, misalnya lemah dan kuat maka bila 

terhadap kedua aspek tersebut akan dilakukan pemberdayaan, terdapat 4 pola 

pemberdayaan terkait dengan kondisi kuat lemahnya partisipasi dan 

kreativitas pada orang, kelompok, atau masyarakat. Kondisi tersebut meliputi: 

                                                             
9
Damsar dan Indrayani, pengantar sosiologi perdesaan, Kencana, Tahun 2016, Hal: 

242 
10

Damsar dan Indrayani, pengantar sosiologi perdesaan, Kencana, Tahun 2016, Hal: 

243 
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(1) kreativitas lemah partisipasi lemah; (2) kreativitas lemah partisipasi kuat; 

(3) kreativitas kuat partisipasi lemah; dan (4) kreativitas kuat partisipasi kuat.  

Adapun pemberdayaan terkait dengan derajat kuat lemahnya 

partisipasi berujung dengan bagaimana orang, kelompok, atau masyarakat 

mampu berperang serta dalam berbagai kegiatan publik dengan berbagai 

proses yang melekat didalamnya (perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan 

evaluasi). Pemberdayaan orang, kelompok, atau masyarakat tersebut 

dilakukan agar mereka menjadi subjek terhadap suatu kegiatan publik, bukan 

sekedar objek. Dengan pemberdayaan tersebut diharapkan orang, kelompok, 

atau masyarakat merasa memiliki (sense of belonging) terhadap mereka yang 

berperang serta didalamnya.
11 

B. Undang-Undang Desa 

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara kesatuan republik Indonesia.
38

 

Pada bagian ini akan di jelaskan mengenai regulasi politik mengenai Desa 

dalam lintasa. Berbagai norma dan klausul penting dalam UU Desa pada saat 

                                                             
11

 Damsar dan Indrayani, pengantar sosiologi perdesaan, Kencana, Tahun 2016, Hal: 

245 
38PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 

2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA 
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kolonial, Orla, Orba, dan Reformasi (UU No.22/1999 beserta PP No.76/2001; UU 

No.32/2004 beserta PP No.72/2005; dan UU No. 6 Tahun 2014) menunjukkan 

bahwa sikap prasangka-Desa (Robert Chambers, 1988) atau bahkan anti-Desa 

(Robert Lawang, 2006) masih melekat dalam esensi kebijakan, dimana 

berlangsung proses ―intervensi negara atas Desa dan intergrasi Desa ke dalam 

Negara‖. 

Berikut ini penjelasan mengenai Undang-Undang mulai Era Kolonial 

sampai dengan terbentuknya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Pedesaan Era Kolonial 

Pada tahun 1854, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan 

regeringsreglemenfyang merupakan cikal-bakal pengaturan tentang Daerah 

dan Desa. Dalam pasal 71 (pasal 128.I.S) Ditegaskan tentang kedudukan 

Desa, yakni: pertama, bahwa Desa yang dalam peraturan itu disebut inlands 

gemeentenatas pengesahan kepala Dearah (residen), berhak untuk memilih 

kepalanya dan pemerintah Desa nya sendiri. Kedua, bahwa kepala Desa itu 

diserahkan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 

dengan memerhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur 

jendral atau dari Kepala Dearah. 

Dengan ordonasi tanggal 3 Februari 1906, lahirlah peraturan yang 

mengatur pemerintahan dan rumah tangga Desa di Jawa dan Madura. 

Peraturan itu, yang dimuat dalam staatsbland 1906 No. 83, diubah dengan 

Staatsblad 1910 No. 591, Staatsblad 1913 No. 235 dan Staatsbald 1919 No. 

217dikenal dengan nama Ilands Gemeente-Ordennatie. Dalam penjelasan 
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atas ordennatie itu dimuat dalam Bijblad 6567 disebut bahwa ketetapan-

ketetapan dalam ordennetiesecara konkret mengatur bentuk, kewajiban, dan 

hak kekuasaan pemerintah Desa baik berdasarkan hukum ketataprajaan 

maupun berdasarkan hukum perdata. 

Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 23 Januari 1941 

menyampaikan rancangan rancangan Desa-ordennatie baru kepada 

Volkrand. Ordennetie itu kemudian ditetapkan pada 2 Agustus 1941 (stbl. 

1941 No. 356).
12 

Substansi Desa Ordennatie baru berlainan dengan ordennatie-

ordennatie sebelumnya. Prinsipnya ialah supaya Desa diberi keleluasaan 

untuk berkembang menurut potensi dan kondisinya sendiri. Untuk 

mencapainya, Desa tidak lagi dikekang dengan berbagai peraturan-peraturan 

(regulasi) yang mengikat dan instruktif. Berdasarkan atas prinsip itu dalam 

Desa-ordennatie baru dinyatakan perbedaan antara Desa sudah maju dan 

Desa yang belum maju. Untuk Desa yang sudah maju, pemerintah dilakukan 

oleh sebuah Dewan Desa (desaraad), sedangkan Desa yang belum maju 

pemerintahan disusun tetap sediakala, yaitu pemerintahan dilakukan oleh 

rapat Desa yang dipimpi oleh Kepala Desa yang di bantu oleh parentah 

Desa.
13

 

Pada zaman pemerintah Jepan, pengaturan mengenai Desa diatur 

dalam Osamu Seirei No. 7 yang ditetapkan pada tanggal 1 Maret Tahun 
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 Muhammad Zid dan Amhad Tarmiji Alkhudri, sosiologi pedesaan, PT Raja 

Grapindo Persada, Tahun 2016, hal:54 
13

 Muhammad Zid dan Amhad Tarmiji Alkhudri, sosiologi pedesaan, PT Raja 

Grapindo Persada, Tahun 2016, hal:55 
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Syoowa 19 (2604 atau 1944). Dari ketentuanOsama seirei ini ditegaskan 

bahwa kucoo adalah 4 tahun. Kucoo dapat di pecat oleh 

syuucookan(Surianingrat, 1985:189-190). Berikut susunan pemerintahan 

dimasa kolonial Jepang: 

a. Saikosikikan: pemimpin pemerintahan militer Jepang yaitu panglima 

tentara. 

b. Gunseikan: kepala pemerintahan militer. 

c. Gunseibu: koordinator pemerintahan militer untuk Jawa Barat, Jawa 

Tengah, dan Jawa timur. 

d. Syucokan: residen-residen dibawah Gunseibu. 

e. Daerah syu terbagi atas kotamadya(si) dan (ken). 

f. Ken terbagi lagi atas beberapa gun (kewedanan). 

g. Gun terbagi lagi atas beberapa son (kecamatan). 

h. Son terbagi lagi atas beberapa ku (Desa). 

i. Ku terbagi lagi atas beberapa usa (kampung) 

2. Undang-Undang Pedesaan Era Orde Lama 

Untuk mengatur pemerintahan pasca 17 Agustus 1945, Badan 

Pekerja Komite Nasional Pusat mengeluarkan pengumuman No. 2 yang 

kemudian ditetapkan menjadi UU No. 1/1945. UU ini mengatur 

kedudukan Desa dan kekuasaan Komite Nasional Daerah, sebagai badan 

legislatif yang dipimpin oleh seorang kepala Dearah. Letak otonomi 

terbawah bukanlah kecamatan melainkan Desa, sebagai kesatuan 

masyarakat yang berhak mengatur rumah tangga pemerintahannya 
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sendiri. Desentralisasi itu hanya sempat dilakukan sampai pada Dearah 

tingkat II.
14

 

Pada tanggal 10 juli 1948 lahir UU No. 22/1948 tentang 

Pemerintahan Daerah. Bab 2 pasal 3 angka 1 UU No. 22/19488 

menegaskan bahwa daerah yang dapat mengatur rumah tangganya sendiri 

dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu daerah otonomi biasa dan daerah 

otonomi istimewa. Daerah ini dibagi atas tiga tingkatan, yaitu Provinsi, 

Kabupaten/Kota besar, dan Desa/kota kecil. Desa sebagai suatu daerah 

otonom berhak mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. 

Dengan keluarnya UU No. 19/1965 warisan kolonial yang sekian 

lama berlaku di Negara RI, seperti IGO dan IGOB serta semua peraturan-

peraturan pelaksanaannya tidak berlaku lagi. Tetapi UU No. 19 tahun 

1965 tidak sempat pula dilaksanakan, atas dasar pemberlakuan UU No. 6 

tahun 1969, yaitu Undang-Undang dan peraturan pemerintah pengganti 

Undang-Undang 1965, mesti dinyatakan juga bahwa pelaksanaanya 

efektif setelah adanya Undang-Undang baru yang menggantikannya. 

Namun, anehnya UU No.19/1965 sendiri sebenarnya sudah terlebih 

dahulu ditangguhkan melalui instruksi menteri dalam negeri No.29/1966. 

Karna itu sejak UU No.18/1965 dan UU No.19/1965 berlaku, praktis apa 

yang dimaksudkan dengan daerah tingkat III dan desapraja itu terwujud. 
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Secara informal pemerintahan Desa kembali diatur berdasarkan IGO dan 

IGOB.
15

 

3. Undang-Undang Pedesaan Era Orde Baru 

Dengan pergantian dari Negari, Dusun, Marga, Gampong, Huta, 

Lumban, Binua, Lembang, Kampung, Paraingu, Temukung dan Yo menjadi 

Desa beerdasarkan UU No.5 Tahun 1979 maka Desa-Desa hanya berhak 

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dan tidak dinyatakan dapat 

mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan kata lain, Desa 

tidak lagi otonom. Karena ia tidak lagi otonom, Desa kemudian tidak lebih 

dari sekedar ranting patah yang dipaksakan tumbuh pada ladang 

pembangunan yang direncanakan rezim Orde Baru.
16

 

4. Undang-Undang Pedesaan Era Reformasi 

a. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 

Lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 yang didalamnya juga 

mengatur tentang pemerintahan Desa dan Kelurahan merupakan 

konsekuensi logis dari maraknya tuntutan masyarakat utuk melakukan 

reformasi disegala bidang, utamanya segera mengakhiri pemerintahan 

Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto. UU No. 22 Tahun 1999 

mengoreksi secara keseluruhan sistem pemerintahan Daerah dan 

Pemerintahan Desa yang selama Orde Baru bercorak sentralistrik.
17 
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 Muhammad Zid dan Amhad Tarmiji Alkhudri, sosiologi pedesaan, PT 
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Perbedaan struktur Pemerintahan Desa menurut UU No. 22 

Tahun 1999 dan UU No. 5 Tahun 1979 sebagai berikut. Pertama, 

pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legeslatif. Pemisahan ini 

membawa implikasi bahwa kekuasaan tersebut dibagi, dipisahkan, dan 

dibatasi. Eksekutif tidak lagi menjadi pusat kebijakan, tetapi hanya 

sebagai pelaksana kebijakan yang senantiasa harus siap dikontrol oleh 

BPD. Disamping itu, masyarakat Desa memiliki struktur formal yang 

dapat dijadikan saluran aspirasi karna BPD dipilih secara langsung oleh 

rakyat sehingga pendelegasian kekuasaan rakyat melalui BPD memberi 

peluang partisipasi bagi masyarakat Desa. Kedua, hierarki terbatas. 

Pada masa lalu Desa merupakan bagian dari Kabupaten sehingga 

Kabupaten memiliki kontrol sangat kuat melalui kecamatan. Bahkan 

dalam banyak hal, camat dapat melakukan kontrol terhadap Desa. 

Menurut UU No. 22 Tahun 1999, Kecamatan tidak lagi membawahi 

Desa, bahkan hubungan Desa dan Kabupaten lebih bersifat formal. 

Pertanggungjawaban Desa/Lurah tidak lagi ke Bupati, tetapi kepada 

rakyat melalui BPD. Kondisi Desa tersebut mengarah kepada kontrol 

dinamika Desa oleh publik Desa dan tersebut mengarah kepada kontrol 

dinamika Desa oleh publik Desa dan bukan oleh supradesa meskipun 

kabupaten memiliki pendelegasian untuk mengatur Desa.
18

 

Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk BPD atau 

sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang 
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bersangkutan, yang berpungsi sebagai lembaga legislasi dan 

pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan Desa, anggaran 

pendapatan dibelanja Desa, keputusan kepala Desa. 

Dalam upaya peningkatan dan mempercepat pelayanan kepada 

masyarakat yang bercirikan perkotaan dibentuk kelurahan sebagai unit 

pemerintahan kelurahan yang berada didalam Daerah kabupaten 

dan/atau Daerah Kota. 

Secara garis besar UU ini memisahkan kekuasaan antara BPD 

dengan kekuasaan pemeritahan eksekutif Desa, yaitu Kepala Desa dan 

staf-stafnya. Desa mempunyai hak untuk menolak proyek 

pembangunan jika tidak ada dana, prsonalia, dan infrastruktur yang 

memadai. Pemerintahan Desa tidak lagi berorientasi kepada negara. 

Kepala Desa bertanggung jawab kepada penduduk Desa nya dan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan warganya dalam pertemuan dengan 

BPD.
19

 

b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dikeluarkan untuk mengganti UU Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan keadaan, ketatanegaraan. Dan tuntuan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah. 
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Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang 

pertama dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun 

perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Serangkaian UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-

perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan 

kewenangan Pemerintahan Daerah. Susunan Pemerintahan Daerah 

menurut UU ini meliputi Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan 

Daerah Kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan Daerah terdiri atas 

Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat Daerah. 

Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas Pemerintaha Daerah Provinsi 

dan DPRD Provinsi. Adapun pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

dan DPRD Kabupaten/Kota. 

Seiring berubahnya susunan pemerintahan Daerah, kewenangan 

pemerintah Daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan 

UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Daerah meliput 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 



22 
 

 
 

otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

2. Pemerintahan Daerah melaksanakan urusan pemerintahan 

konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar 

pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas 

pembantuan. 

3. Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden dan 

pelaksanaannya dilimpahkan kepada Gubernur dan Bupati/Wali 

kota, di biayai oleh APBN. 

c. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 

Dalam perspektif politik hukum, lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 

tentang Desa adalah buah pergulatan politik yang panjang, sekaligus 

pergulatan pemikiran untuk menjadikan Desa sebagai basis 

pembangunan kualitas kehidupan. Tarik ulur utama perdebatan tentang 

Desa adalah pada kewenangannya, antara tersentralisasikan atau 

desentralisasi. Kelahiran UU No. 6 Tahun 2014 merupakan kristalisasi 

dari kehendak politik di parlamen yang hendak menghadapi Pemilu 

legislatif dan Pemilu Presiden 2014. UU Desa yang lahir ditahun 

politik, sangat mungkin menjadi komoditas politik, karna melalui UU 

Desa partai-partai politik ingin meraup suara pemilih di pedesaan, 

sehingga tuntutan masyarakat dan aparatur Desa dapat terakomodir 

didalamnya. 
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Terlepas dari peraturan politik dalam Pemilu 2014, dengan 

lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 masyarakat di Desa telah mendapatkan 

payung hukum yang lebih kuat dibandingkan pengaturan Desa didalam 

UU No. 22 Tahun 1999 maupun UU No. 32 Tahun 2004. Memang 

tidak dapat dinafikan, pandangan sebagian besar masyarakat terhadap 

UU Desa tersebut lebih tertuju kepada alokasi dana Desa yang sangat 

besar. Padahal isi dari UU Desa tidak hanya mengatur perihal dana 

Desa, tetapi mencakup hal yang sangat luas, tetapi perdebatan 

diberbagai media seolah-olah hanya fokus pada nilai besaran anggaran 

Desa saja.
20

 

Didalam Bab XVI Ketentuan penutup, pasal 119 UU No. 6 

Tahun 2014 ditegaskan, semua ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan secara langsung dengan Desa wajib 

mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan 

Undang-Undang ini. Kemudian didalam Pasal 120 ditegaskan pula, 

semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang selama ini ada tetap 

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. 

Peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang 

ini harus ditetapkan paling lama dua tahun terhitung sejak Undang-

Undang ini diundangkan. 

Dengan demikian, agar secara operasional UU No. 6 Tahun 

2014 ini dapat segera dilaksanakan, pemerintahan harus segera 
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secepatnya melengkapinya dengan peraturan pelaksana sebagaimana 

yang diamanatkan oleh UU tersebut. 

C. Pemerintahan Desa 

Pemerintaha Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.
21

Lebih lanjut penjelasan umum UU No. 6 Tahun 2014 

menyatakan, dengan digabungkannya fungsi self-governing community dengan 

local self goverment, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama 

ini merupakan bagian dari wilaya Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan 

Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir 

sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, 

terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusa 

wilaya Adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban 

bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan 

berdasarkan susunan asli. 

Pemerintahan Desa adalah yang melaksanakan pemerintahan desa, terdiri 

atas:  

1. Kepala Desa 

Kepala Desa adalah pimpinan tertinggi di sistem Pemerintahan Desa 

yang memiliki tugas dan wewenang yang telah di tentukan oleh Undang-

Undang Pasal 26 ayat 1 bahwa Kepala Desa bertugas mengelenggarkan 

Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan 
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kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Desa. Selanjutnya ayat 2 memiliki 

wewenang yaitu: 

a. Memimpin penyelengaraan pemerintahan Desa; 

b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; 

c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa; 

d. Menentapkan peraturan Desa; 

e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa; 

f. Membina kehidupan masyarakat Desa; 

g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; 

h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 

mengintegtrasikannya agar mencapai perekonomian skala produksif 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyrakat Desa;  

i. Mengembangkan sumber pedapatan Desa; 

j. Mengusulkan dan menerima kelimpahan sebagian kekayaan Negara 

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 

k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyrakat Desa; 

l. Memanfaatkan teknologi tepat guna; 

m. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 

n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan; dan  

o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Sedangkan dalam Pasal 3 Kepala Desa memiliki hak : 

a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; 

b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa; 

c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan 

lainya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; 

d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; 

dan  

e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainya kepada 

perangkat Desa; 

Kepala Desa juga berkewajiban sebagaimana yang diatur dalam ayat 4 

yaitu: 

a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika; 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 

c. Memelihara ketemtraman dan kekertiban masyarakat Desa; 

d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; 

e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan jender; 

f. Melaksanakan prisip tata pemerintahan desa yang akuntabel, 

transparan, profesional, efktf, dan efesien, bersih, serta bebas dari 

polusi, korupsi, dan nepotisme; 
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g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku 

kepentingan di Desa; 

h. Mengelenggarakan admisnistrasi Desa yang baik; 

i. Mengelola keuangan dan aset Desa; 

j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; 

k. Mengelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; 

l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; 

m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; 

n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; 

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 

lingkungan hidup; dan  

p. Memberikan informasi kepada Kepala Desa.
22

 

Sebagaimana dinyatakan dalam konsiderns UU No. 6 Tahun 2014, 

bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-

cita kemerdekaan berdasarkan UUD NKRI 1945. Dalam perjalanan 

ketatanegaraan republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai 

bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, 

mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat 

                                                             
22

Yusnani Hasyimzoem dkk, hukum pemerintahan daerah, 2017, PT RajaGrafindo 

Persada, Hal: 134-136 
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dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang 

adil, makmur, dan sejahtra.
23

 

2. Badan Permusyawaratan Desa 

Badan Permusayawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

lemabaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotannya merupakan 

wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilaya dan ditetapkan 

secara demokratis.
24 

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: (a) membahas dan 

menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala Desa; (b) menampung 

dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (c) melakukan pengawasan 

kinerja kepala Desa.
25 

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk 

Desa berdasarkan keterwakilan yang pengisiannya dilakukan secara 

demokratis. Dengan demikian, pengisisan anggota Badan Permusyawaratan 

Desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui 

musyawarah perwakilan. Hal ini dapat dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing. Masa keanggotaan Badan 

Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keangotaan paling banyak 3 

(tiga) kali sacara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 

Adapun persayaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa 

menurut ketentuan Pasal 57 UU No. 6 Tahun 2014 adalah: 

                                                             
23

Ni’matul Huda, hukum pemerintahan desa, setara press, Tahun 2015, Hal: 212 
24

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB I Pasal 1 ayat 4 
25

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB V, Bagian Ketujuh, Pasal 

55 
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a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. Memegah teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keuntuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 

c. Berusia paling rendah 20 Tahun atau sudah/pernah menikah; 

d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau 

sederajat; 

e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa; 

f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; 

dan 

g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
26

 

3. Perangkat Desa 

Berdasarkan Pasal 48 perangkat Desa terdiri atas: 

a. Sekretariat Desa; 

b. Pelaksanaan kewilayahan; 

c. Pelaksana teknis. 

Perangkat Desa memiliki tugas untuk membantu kepala desa melaksanakan 

tugas dan wewenangnya. Dalam Pasal 51 ditegaskan bahwa: 

a. Merugikan kepentingan umun; 

b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota 

keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; 

                                                             
26

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB V, Bagian ketujuh, Pasal 

57 



30 
 

 
 

c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; 

d. Melalukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan 

masyarakat tertentu; 

e. Melalukan tindakan mereahkan sekelompok masyarakat Desa; 

f. Melakukan folusi, korupsi, dajn nepotisme, memerima uang, barang, 

dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau 

tindakan yang akan di lakukan;  

g. Menjadi pengurus partai politik; 

h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; 

i. Menrangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan 

permusyawaratan desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia, DPDRI, DPRDP, atau DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan 

lain yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan; 

j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampaye pemilihan umum dan/atau 

pemilihan Kepala Daerah; 

k. Melanggar sumpah atau janji jabatan; dan  

l. Meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan 

yang jeas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan. 

D. Badan Usaha Milik Desa 

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah usaha 

yang seluruh atau sebagian besar modalnya memiliki oleh Desa melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan 
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guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya 

kesejahtraan masyarakat Desa.
27

 

Menurut penulis Badan Usaha Milik Desa ini harus dipertahankan atau 

dikembangkan karna sangat membantu dalam pembangunan Desa, disamping itu 

Badan Usaha Milik Desa ini juga bisa mempekerjakan masyarakat Desa yang 

tidak memiliki pekerjaan dan bisa membantu membuka usaha atau 

mengembangkan usaha masyarakat. Disisi lain BUM Desa ini tidak secara 

langsung membantu Negara dalam pengurangan pengangguran. 

Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa 

dengan: 

a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan; 

b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan 

c. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di 

Desa.
28

 

E. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Lestari 

Pemanfaatan sumber daya alam yang lestari mengandung arti bahwa kondisi 

kawasan pelestarian alam, jenis tumbuhan dan satwa liar yang dapat dimanfaatkan 

dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan dan memerhatikan 

kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan 

satwa liar. Kawasan pelestarian alam terdiri dari taman nasional, taman hutan 

raya, dan taman wisata alam. Bentuk-bentuk pemanfaatan terhadap jenis 

                                                             
27

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB I, Pasal 1 ayat 6 
28

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB X, Pasal 87 
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tumbuhan dan satwa liar adalah berupa: pengkajian, penelitian dan 

pengembangan, perburuan, penangkaran, perdagangan, perangan, pertukaran, 

budidaya tanaman obat-obatan, pemeliharaan untuk kesenangan.
29 

Di Desa Ta’cipong itu sendiri memiliki sumber mata air yang berada di kaki 

Bukit yang memiliki lokasi yang sangat stategis karna lokasinya agak jauh dari 

pemukiman masyarakat Desa. Maka disinilah perananan pemerintah Desa bisa 

memanfaatkan sumber alam yang ada, Mengenai aturan tentang Undang-Undang 

air telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. 

Menurut kalangan aktivis LSM, melalui bantuan WATSAL, Bank Dunia dan 

IMF telah mensyaratkan terjadinya privatisasi sumber daya air dan agar privatisasi 

dapat dilaksanakan dengan baik diperlukan sebuah payung hukum. Payung hukum 

yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tidak lagi memadai, 

sehinggga diperlukan sebuah Undang-Undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Privatisasi sumber daya air memngkinkan 

masuknya pemodal perusahaan multinasional. Para aktivis dan pengamat sumber 

daya air khawatir, bahwa perusahaan-perusahaan multinasional akan menguasai 

sumber-sumber air di Indonesia, sehingga kepentingan umum masyarakat atas 

sumber daya air akan terancam oleh hukum pasar. Oleh sebeb itu, para aktivis 

LSM dan pengamat pembentuk jaringan yang diberi nama Koalisi Rakyat untuk 

hak atas air. Koalisi secara tegas menolak komersialisasi air. Namun, instansi 

yang berwenang atas pengelolaan sumber daya air, yaitu Departemen 

Permukiman dan Prasarana Wilayah, khususnya direktorat Jenderal Sumber Daya 

                                                             
29

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 36 
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Air telah menepis kekhawatiran LSM dengan menyatakan, bahwa 80% 

penggunaan air berdasarkan Undang-Undang Sumber Daya Air adalah utuk 

kepentingan publik.
30

 

  

                                                             
30

Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia, Tahun 2015, Hal: 188-189 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Setiap penelitian ilmiah harus memiliki metode yang tepat.Hal itu 

bertujuan untuk mendapatkan data yang obyektif, dengan menggunakan metode 

pengumpulan data dan tekhnik analisis data yang akurat. Dalam penulisan ini 

peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat 

kualitatif.Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada 

keutuhan (entity) sebuah fenomena.
31

 Dalam  rangka mengkaji perilaku suatu 

individu atau kondisi sosialnya dengan segala subjektifitas pemaknaannya, 

Individu dalam pilihan sikap dan tindakannya tidaklah berdiri sendiri tapi 

memiliki keterkaitan. 

  Dengan berbagai macam faktor yang merupakan satu kesatuan yang utuh, 

dalam konteks konstruksi sosial merupakan sebuah kenyataan objektifitas 

maupun kenyataan subjektifitas.Penelitian ini difokuskan padaperanan Kepala 

Desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa menurut UU No. 6 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (studi kasus Desa Ta’cipong 

Kec.Amali Kab.Bone). 
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Suwardi Endswarsa, Metodologi Penelitian Kebudayaan (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 2003), h. 16. 
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  Dalam konteks yang demikian, maka penulis memilih metode penelitian 

kualitatif sebagai metode yang tepat agar dapat mendalami peranan Kepala 

Desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa menurut UU No. 6 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa 

2. Lokasi Penelitian 

  Sesuai dengan judul penelitian, yaitu peranan Kepala Desa dalam 

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Desa. Maka penelitian tersebut merupakan penelitian 

lapangan yang lokasinya di Desa Ta’cipong Kecematan Amali Kabupaten 

Bone. 

B. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola 

pikir yang digunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya. Bagian ini memiliki 

dua Perspektif, yaitu pendekatanmetodologi dan pendekatan studi atau keilmuan. 

Pendekatan studi yang dimaksud disini menjelaskan perspektif yang digunakan 

dalam membahas objek penelitian perspektif yang digunakan harus memiliki 

relevansi akademik dengan fakultas dan jurusan/program studi mahasiswa yang 

bersangkutan. Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini 

adalahperanan Kepala Desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa 

menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. 

 Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Pendekatan Metodologi 
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 Pendekatan metodologi yang dimaksud disini yaitu pendekatan deskriptif. 

Pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau 

mendeskripsikan peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan pemberdayaan 

masyarakat Desa Ta’cipong. Deskripsi tersebut disesuaikan dengan hasil 

temuan di lapangan atau di lokasi penelitian agar data yang disajikan 

berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada. 

2. Pendekatan Studi 

a. Yuridis  

 Yuridis  merupakan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan 

fenomena-fenomena sosial. Dalam hal ini pendekatan yuridis digunakan 

untuk melihat peran kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa 

sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. 

Dalam masyarakat yang semakin kompleks, hukum tertulis 

memainkan peranan penting dalam menjaga keadilan keteraturan. Hukum 

tertulis diperlukan antara lain bagi agen perubahan, terutama dalam kaitan 

dengan upaya pencarian keadilan ataupun upaya mengatasi konflik yang 

terjadi di masyarakat.
32

 

b. Sosiologi 

Secara garis besar, perubahan sosial dipengaruhi oleh faktoryang 

berasal dari dalam dan luar masyarakat itu sendiri. Diantara faktor yang 

berasal dari dalam masyarakat seperti perubahan pada kondisi sosial, 

termasuk perubahan social masyarakat yang bersumber dari perananan 
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Syamsuddin AB, Benang-Benang Merah Teori Kesejahteraan Sosial (Cet I; 

Purwosari: Wade, 2017), h. 19-20. 
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kepala Desa. Adapun yang berasal dari luar masyarakat  biasanya ialah 

yang terjadi diluar perencanaan manusia seperti bencana alam.
33

 

 

C. Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer yaitu data yang bersumber dariinforman secara langsung 

tanpa mengutarakan pendapat orang lain. Sedangkan data sekunder  bersumber 

dari tulisan atau dokumen-dokumenberupa referensi tertulis, penelitian-penelitian 

yang pernah dilakukan sebelumnya dan dokumentasi yang berkaitan dengan 

peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Ta’cipong. Adapun 

yang menjadi data primer dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, dan masyarakat 

Desa Ta’cipong. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun 

metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan metode atau teknik pengumpulan data dengan cara 

yang dilakukan untuk melakukan pengamatan langsung tentang fenomena-

fenomena yang ada kaitannya dengan judul penelitian tersebut. Tujuan 

observasi adalah untuk mengetahui kondisi dan keadaan objek yang akan 
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Elly M. Setiadi dan usman kolip, pengantar sosiologi , pemahaman fakta dan 

gejala permasalahan sosial: teori, aplikasi dan pemecahannya(cet.i; jakarta: prenadamedia group 

2011), h. 611. 
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diteliti. Dengan melakukan observasi maka dapat diperoleh gambaran 

keadaan dan kondisi yang terkait dengan apa yang akan diteliti, yaitu hal-hal 

yang berkaitan dengan peranan kepala Desa dalam pelaksanaan 

pemberdayaan masyarakat Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Desa 

2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban 

informan dicatat atau di rekam.
34

Wawancara merupakan metode dalam 

pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit.
35

 

Dalampenelitianiniadabeberaparesponden yang akansayawawancarayaitu : 

a. Abd.Samad, S.E (KepalaDesa) 

b. Ashar, S.Sos (SekretarisDesa) 

c. Sukarman, S.Pd (ketua BPD) 

d. Ardian (Sekretaris BPD) 

e. Sarinoval, S.Pd (PendampingDesa) 

f. Sapriadi, S.Pd (KetuaBUMDesa) 

g. Ambo Asse (Tokoh Masyarakat) 
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Syamsuddin AB, ―Paradigma Penelitian Kualitatif”,(Materi yang 

disajikanpadapelatihanKaryaTulisIlmiah di Training Centre UIN Alauddin, Makassar, 2-3 April 

2016) 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 188. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan 

mencatat data-data suadah ada.
36

Dokumentasi merupakan suatu langkah 

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, baik data-data tertulis, gambar, 

suara maupun gambar dan suara. Dokumentasi ini dilakukan dengan 

mengumpulkan data yang telah ada seperti dokumen-dokumen tertulis dan 

gambar yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen yang dimaksud 

adalah yang berkaitan dengan peranan kepala Desa dalam pelaksanaan 

pemberdayaan masyarakat Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Desa. 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Dalam analisis data ini bukan hanya merupakan kelanjutan dari usaha 

pengumpulan data yang menjadi obyek peneliti, namun juga merupakan satu 

kesatuan yang terpisahkan dengan pengumpulan data berawal dengan menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu informan dari hasil 

pengumpulan data baik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatis yang merupakan 

upaya yangberlanjut dan berulang-ulang, data yang diperoleh di lapangan diolah 

dengan maksud dapat memberikan informasi yang berguna untuk dianalisis. 
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Khaeruddindan Erwin Akib, MetodologiPenelitian (Cet. I; Makassar: CV. 

BerkahUtami, 2006), hal.132. 
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 Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum 

dimulai dari: 

1. Analisis selama pengumpulan data. Kegiatan-kegiatan analisis selama 

pengumpulan data meliputi: menetapkan fokus penelitian, penyusunan 

temuan-temuan sementara berdasarkan data yang terkumpul, pembuatan 

rencana pengumpulan data berikutnya, penetapan sasaran pengumpulan 

data (informan, situasi dan dokumen). 

2. Reduksi data, dalam proses ini peneliti dapat melakukan pemilihan-

pemilihan data yang hendak dikode mana yang dibuat mana yang 

merupakan ringkasan, cerita-cerita apa yang berkembang. 

3. Penyajian data,  yakni menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

4. Verifikasi/penarikan kesimpulan, selanjutnya adalah menarik kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan sebenarnya adalah sebagian dari satu kegiatan yang 

utuh. Dan kesimpulan-kesimpulan yang diverifikasi selama penelitian 

berlangsung juga merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan 

yang ada.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Desa   

a. Sejarah Desa  

 Pada Jaman dahulu Ta’cipong adalah merupakan suatu tempat 

yang berupa Hamparan ( Padang Ilalang ) yang menurut Riwayat bahwa 

Ta’cipong adalah suatu perkampungan yang tanahnya susah tumbuh 

tanaman sehingga disebut kampong lappa, Akan tetapi ditengah padang 

ilalang tersebut terlihat dengan jelas ada satu pohon yang sangat lurus 

berdiri tegak Yakni pohon Lontar. Sehingga menurut legenda   Ta’cipong 

Berarti : Ataa Cipong ( Muncul satu Pohon Lontar ) Artinya Ta’cipong 

adalah Ataa Cipong atau satu pohon Lontar yang disingkat dengan 

TA’CIPONG. Sebelum Tahun 1992 Desa Ta’cipong Kecamatan Amali 

Kabupaten Bone adalah merupakan Desa Tassipi  Kecamatan Ajangale 

Kabupaten Bone  yang secara turun temurun dipimpin oleh   

a) M.Sijid, M                                                                                           

b) M. Paranrengi 

c) Muh. Aras. P 

 Selanjutnya pada tahun 1992, Desa Tassipi dimekarkan menjadi 

dua yaitu Desa Tassipi yang dipimpin oleh Bpk Muh.Aras,P dan Desa 

Ta’cipong yang baru dimekarkan sementara dipimpin oleh Pjs M. Junudi Dg 
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Paroppo sampai dengan tahun 1995. Selanjutnya perkembangan legenda dan 

sejarah Desa Ta’cipong adalah sebagai berikut ; 

TAHUN KEJADIAN YANG BAIK KEJADIAN YANG BURUK 

1992 12 Nopember 1992 Pjs M. Junudi 

Dg Paroppo 

Masyarakat ingin ada kepala 

Desa yang definitif 

1993  Huru hara politik 

1994 Pesta Demokrasi  

1995 Pemilihan Kepala Desa 

( A. Hamring ) 

 

1996  Pakum 

1997  Pakum 

1998  Pakum 

1999 Pesta Demokrasi  

2000  Pakum 

2001  Pakum 

2002 Pembuatan 4 MCK  

2003 Pemilihan Kepala Desa ( A. 

Hamring ) 

 

2004 Pesta Demokrasi dan Pembuatan  

2 buah Gorong gorong 

 

2005  Pakum 

2006  Pakum 

2007  Pakum 

 222008200  

2008 

 

13 Desember 2008 Pemilihan 

Kepala Desa 

( ABD. SAMAD, SE. ) 

 

 

2009 

 

Pengadan Lokasi Kantor 

Desa,Pengadaan Lampu 

jalan,Penggalian Pondasi Kantor 

Desa, Pembangunan Pondasi 

Kantor Desa, Pembangunan 

Gedung Kantor Desa,Rehab 

Irigasi dan Perintisan jalan tani 

1,5 Km dan Pengadaan Air Bersih 

bekerja sama dengan weslic 

,Pengadaan Perontok Jagung 2 

unit,Pembenahan Kelompok 

tani,Pembentukan/pengukuhan 

Organisasi Pemuda dan Sosial 
dan pembuatan WC murah bagi 

masyarakat miskin serta program 
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gernas kakao 

 

2010 

 

Lanjutan Pembangunan Gedung 

Kantor Desa,Pembangunan 

pagar,Halaman Kantor Desa, 

Perkerasan jalan tani 1000 

M,Pembuatan talud Drainase 750 

M,Pengadaan Perontok Padi 1 

unit dan program gernas kakao 

 

2011 

2011 

 

Pembangunan Lanjutan Kantor 

Desa, Pembangunan lanjutan 

pagar,halaman Kantor Desa, 

,Perkerasan jalan tani 1500 m, 

dan Talud Drainase 1500 m , 

Pembuatan Embun, Rehab TK 

Tenrisannae Ta’cipong dan 

Pengaspalan Hotmix jln Desa 

sepanjang 1900M serta program 

gernas kakao 

 

2012 Pembangunan Gedung sekolah 

SDS Inp 5 / 81 Ta’cipong, 

Pembangunan Poskesdes, 

Pembuatan Jalan tani Ut. Mata 

dan  Talud / jln tani Poros mata 

air massakki, Pengadaan Bibit 

Jagung / Padi hibrida, Pembuatan 

Tiang Gawang PermanenSepak 

Bola dan Perampungan 

Pembangunan Kantor Desa dan 

Pagar Kantor Desa Ta’cipong 

 

2013 Pembangunan Gedung Sekolah 

SD Inp 4 / 82 Ut. Mata 

Ta’cipong, Pengerasan jalan Tani 

Poros Desa Ajallaleng, 

Pembuatan Irigasi Tersier Dsun 

Lappae dan Dsun 

Pajalele,Pembuatan embun 

diDusun Ut.Mata. 

 

2014 Pengadaan Hand Traktor, 

Pengadaan Bibit jagung/ Padi 

hibrida,Pembuatan Jalan Tani 

Poros Cangilo,Perbaikan Sarana 

Olah Raga Sepak Bola. 

- 

2015 Transisi,Pendataan DPT, dan 

Pemilihan Desa Periode 2015 – 

- 
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2. Demografi 

 Secara geografis Desa Ta’cipong  adalah wilayah administratif 

yang merupakan salah satu dari 14 ( Empat belas ) Desa dan 1 ( satu ) 

Kelurahan yang terdapat dalam wilayah kerja Kecamatan Amali, dengan 

batas-batas sebagai berikut :  

a) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tassipi 

b) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Waempubu/Ajallaleng 

c) Sebelah Selatan berbatasan dengan  Lurah Mampotu 

d) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ulaweng riaja/Kabupaten 

Soppeng 

 Luas wilayah daratan Desa Ta’cipong secara keseluruhan mencapai 

5,5 KM
2
, dan secara administratif pemerintahan terbagi menjadi 4 (Empat) 

dusun yaitu : dusun Pajalele, dusun Lappae, dusun Mancenge, dan dusun 

Uttang mata.  Jarak antara Desa Ta’cipong dengan Ibukota Kecamatan 

(Amali) adalah 1 KM dengan jarak tempuh 10 menit perjalanan, sedangkan 

jarak Desa Ta’cipong dengan Ibukota Kabupaten (Bone) adalah 48 KM 

dengan jarak tempuh 1,5 jam perjalanan. 

 

 

2021.(ABD.SAMAD,SE) 
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3. Keadaan Sosial 

 Kondisi social budaya desa mencakup aspek kependudukan, 

kesehatan, pendidikan, keagamaan dan aspek-aspek lainnya.  Berdasarkan 

data Tahun 2014, jumlah penduduk Desa Ta’cipong adalah sebesar 1.250 

jiwa.  Jumlah penduduk terbesar terdapat di Dusun Pajalele dengan jumlah 

penduduk sebesar 389 jiwa, sedangkan yang paling rendah adalah di Dusun 

Mancenge sebesar 225 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 1 

Jumlah Penduduk Desa Ta’cipong Dirinci Menurut Dusun 

JUMLAH PENDUDUK (satuan jiwa) 

Utang Mata Pajalele Lappae Mancenge 

L P L P L P L P 

134 149 182 207 160 193 99 126 

Sumber data: Data SDD desa Ta’cipong tahun 2014 

1. Komposisi Penduduk 

 Uraian mengenai komposisi penduduk terdiri dari komposisi 

penduduk menurut umur dan komposisi penduduk menurut jenis 

kelamin. Dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur, 

secara umum dapat dikatakan bahwa Desa Ta’cipong masih mempunyai 

struktur penduduk sedang, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.250 

jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 575 jiwa dan perempuan 



71 
 

 
 

sebanyak 675 jiwa.  Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 309 KK. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini : 

  Tabel 2.  

Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Dususn 

Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan Total 

1.Uttang Mata 134 149 283 

2.Pajalele 182 207 389 

3.Lappae 160 193 353 

4.Mancenge 99 126 225 

Total 575 675 1.250 

Sumber data: Data SDD desa Ta’cipong tahun 2014 

 Tabel 3.  

Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Dusun 

Dusun Kepala Keluarga 

1. Uttang Mata 76 

2.Pajalele 88 

3.Lappae 91 

4.Mancenge 54 

Total 309 

Sumber data: Data SDD desa Ta’cipong tahun 2014 

Pada tahun 2014 jumlah penduduk kelompok usia 0-15 tahun 

mencapai 3,39% (288 jiwa) dari total penduduk. Sedangkan penduduk 

yang termasuk kelompok usia produktif (15-58 tahun) berjumlah 890 

jiwa (10,48%) dan penduduk berusia 59 tahun ke atas hanya sekitar 

13,56% atau 60 jiwa.  

Tabel 4. 
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Jumlah Penduduk Desa Ta’cipong Berdasarkan Kelompok Umur 

Tahun 2014 

Penduduk Berdasarkan Umur 

 

Dusun 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 

Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr 

LAPPAE 10 7 11 13 12 14 17 11 9 15 

PAJALELE 7 10 16 15 14 24 15 23 18 12 

UT.MATA 8 8 14 4 15 8 11 16 11 8 

MANCENGE 4 9 7 7 7 8 9 13 6 11 

Total 29 34 48 39 48 54 52 63 44 46 

Sumber data: Data SDD desa Ta’cipong tahun 2017 

Penduduk Berdasarkan Umur 

 

Dusun 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr 

LAPPAE 11 7 13 24 12 16 15 10 14 11 

PAJALELE 21 12 19 18 14 16 11 11 14 15 

UT.MATA 9 8 8 12 11 15 4 13 10 13 

MANCENGE 8 6 8 10 11 12 7 6 6 11 

Total 49 33 48 64 48 59 37 40 44 50 

Sumber data: Data SDD desa Ta’cipong tahun 2017 

Penduduk Berdasarkan Umur 

 

Dusun 

50-54 55-59 60-64 65+ Total 

Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr 

LAPPAE 6 10 9 17 9 13 12 25 160 193 

PAJALELE 11 10 8 12 7 7 7 22 182 207 

UT.MATA 4 8 12 9 3 8 14 19 134 149 

MANCENGE 6 13 4 8 10 6 6 6 99 126 

Total 27 41 33 46 29 34 39 72 575 675 

Sumber data: Data SDD desa Ta’cipong tahun 2017  
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Jumlah penduduk Desa Ta’cipong berdasarkan tingkat 

pendidikan sesuai ijazah yang dimilik dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini : 

TABEL  5 

Penduduk menurut ijazah terakhir yang dimiliki 

 

Dusun 

SD/Sederajat SMP/Sederajat SMU/Sederajat 

JenisKelamin JenisKelamin JenisKelamin 

Lk Pr Total Lk Pr Total Lk Pr Tota

l 

1.Lappae 53 47 100 23 25 48 13 17 30 

2.Pajalele 33 39 72 25 28 53 32 24 56 

3.Uttang Mata 46 65 111 18 23 41 8 6 14 

4.Mancenge 25 32 57 15 19 34 10 13 23 

Total 157 183 340 81 95 176 63 60 123 

Sumber data: Data SDD desa Ta’cipong tahun 2014 

 

Penduduk menurut ijazah terakhir yang dimiliki 

 

Dusun 

Diploma Sarjana PascaSarjana 

JenisKelamin JenisKelamin JenisKelamin 

Lk Pr Total Lk Pr Total Lk Pr Total 

1.Lappae 1 2 3 2 5 7 - - - 

2.Pajalele 4 5 9 14 9 23 - - - 

3.Uttang Mata 2 3 5 4 - 4 - - - 

4.Mancenge - 1 1 - 1 1 - - - 

Total 7 11 18 20 15 35 - - - 

Sumber data: Data SDD desa Ta’cipong tahun 2014 

2. Sosial Budaya 

Desa Ta’cipong dihuni oleh berbagai etnik baik lokal maupun 

pendatang. Kabupaten Bone merupakan etnik lokal, sedangkan etnik 

pendatang antara lain : Buton. Makassar dan Kajang Secara historis, baik 

etnik lokal, maupun etnik pendatang sudah menyatu sejak Ta’cipong 
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dikenal sehingga pada umumnya dalam proses interaksi sosial  yang 

terjadi, tidak pernah ditemukan adanya ketegangan antar etnik.  

Seiring dengan perkembangan zaman, dan kemajuan teknologi, 

nilai-nilai lokal yang dulu dianut dan dijalankan dalam melakukan 

interaksi sosial, sedikit demi sedikit menjadi pudar bahkan beberapa 

diantaranya sudah tidak lagi membekas. Dilihat dari sisi agama, 

masyarakat Desa Ta’cipong umumnya beragama Islam (100%). 

2. Perekonomian Desa 

Pada sektor perekonomian, lembaga-lembaga yang mengkhususkan 

diri di bidang ini menunjukkan kecenderungan bertumbuh. Secara makro, 

kecenderungan bertumbuh berada pada level yang baik dengan berbagai 

aktifitas ekonomi, meliputi pertanian baik tanaman pangan maupun 

perkebunan, peternakan dan usaha kecil berupa kios atau warung kelontong. 

a. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diartikan sebagai 

kemampuan daerah dalam menyediakan berbagai sumberdaya ekonomi 

dalam jangka panjang yang terus meningkat dalam memenuhi kebutuhan 

penduduknya. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini ditentukan oleh 

pertambahan nilai yang diperoleh dari produksi barang dan jasa. 

Berdasarkan tingkat pertumbuhan yang dicapai dari tahun ke tahun maka 

secara kasar dapat dinilai prestasi dan kesuksesan suatu daerah jika 

mempunyai kemampuan untuk meningkatkan nilai tambah terhadap 

produksi barang dan jasa yang sifatnya jangka panjang. 
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Kelembagaan ekonomi yang ada di Desa Ta‖cipong berupa koperasi 

1 unit dengan jumlah anggota sebanyak 215 orang, warung kelontong 

sebanyak 13 unit, angkutan umum 4 unit dan     pedagang pengumpul 5 

ORANG. 

B. Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada 

bertembahnya kewenangan Desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut 

diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hakekat otonomi, secara 

bertahap desa dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu 

indicator kemandirian desa adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, 

sehingga otonomi tidak hanya berarti memilikih wilayah tetapi juga pengelolaan 

keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok.
39

 

 Pendapatan desa sebagai salah satu unsur dalam pengelolaan 

keuangan desa merupakan semua uang yang masuk ke APBDesa melalui rekening 

desa. Pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana desa 

yang bersumber dari APBN, Alokasi dana desa sebagai dana perimbangan yang 

bersumber yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) kabupaten, dana 

bagi Hasil Pajak dan Retribusi, bantuan pemerintah Kabupaten/Provinsi, dana 

hibah, dan sumbangan dari pihak ketiga.
40

 pembangunan desa. 

Kabupaten dalam membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pedapatan Belanja Daerah (RAPBD) dibentuk setiap tahun untuk 

                                                             
39  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Ta’cipong Tahun 

2016-2021, hal.15 
 

40 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Ta’cipong Tahun 
2016-2021, hal.15 
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memperlancar penyelenggaraan pemerintah daerah Yang dimana didalamnya 

memuat tentang berapa yang harus dialokasikan kesetiap desa yang disebut ADD, 

transaparansi dan partispasi adalah dua azas penting yang menentukan kualitas 

perda baik sebelum maupun setelah ditetapkan. Salah satu tahapan pembentukan 

adalah tahap perancangan yang prosedur merancang naskah akademik perda.
41

 

Undang.-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desahadir sebagai sebuah 

jalan baru bagi pembangunan harkat dan martabat desa, banyak simpul regulasi, 

kebijakan, dan kultur yang harus diretasnya agar ia dapat tumbuh dan berkembang 

sesuai dengan cita-citanya. Nah, dengan adanya RUU Desa, nantinya akan 

menjadi payung keragaman desa di Tanah Air dengan segala kekhususannya. 

Sebelumnya desa masih dibayang-bayangi oleh rezim UU 32/2004 dan PP 

72/2005 yang menjadikan desa sebagai objek kebijakan dan pelaksana 

administrasi belaka, akibatnya yang terjadi adalah fragmentasi  kegiatan/program, 

fragmentasi kelembagaan, fragmentasi perencanaan, fragmentasi keuangan, dan 

fragmentasi kelompok sasaran. Lahirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa 

merupakan sebuah capaian besar dalam proses berbangsa dan kenegaraan 

Indonesia. Undang-Undang ini telah memberikan arah yang benar bagi proses 

pembangunan di Indonesia dan menjadi harapan besar bagi masyarakat desa. Desa 

sebagai entitas yang mempunyai sifat dan ciri khas dapat membangun desanya 

dengan modal kekuatan dan peluang yang dimiliki.
42

 

                                                             
41  Abdul Rais Asmar, Diseminasi(promulgation) atau penyebarluasan Rancangan Peraturan 
Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), (Samata: Ekspose : Jurnal Penalitian 
Hukum dan Pendidikan: 2019) hlm.3 

42 Moh Musoffa Ichsan, ketahanan Masyarakat Desa , Jakarta, 2015, hal 9 
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 Ta’cipong yang juga merupakan salah satu desa di Kabupaten Bone, juga 

mendapatkan dana yang bersumber dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Untuk pengelolaan anggaran desa tersebut sebagai mana yang dijelaskan oleh 

Kepala Desa Ta’cipong, ABD.Samad,SE: 

 ‖ Kebijakan pengelolaan pendapatan Desa Ta’cipong senantiasa 

 diarahkan pada upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 

 masyarakat, seperti membangun infrastruktur yang memang dibutuhkan 

 oleh masyarkat guna memeberdayakan masyarakat”.
43

 

 Disamping pada bantuan yang bersifat pendanaan, pemerintah dalam 

beberapa yang lalu menerapkan kebijakan untuk memeberikan santunan langsung 

kepada masyarakat melalui program Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)
44

 

y kepada masyarakat yang dianggap tidak mampu. Dalam hal pengelolaan yang 

dilakukan oleh pemerintah Desa Ta’cipong mereka memberi bantuan kepada 

masyarakat yang memang berhak menerima, sebagai mana yang dikatakan oleh 

beberapa narasumber yang diantaranya adalah saudara Ambo Asse: 

 ―Narekko ritai pemerintah makkokkoe mulai pusat sampai desa 

nawerengngi bantuan masyarakat untuk memberdayakan masyarakat.
45

  

Artinya: 

                                                             
43 Hasil wawancara dengan Abd.Samad, Kepala Desa Ta’cipong, pada tanggal 15-06-

2016, pukul 16.00 WITA. 
44

Syarifuddin Jurdi,Ilmu Politik Profetik, (Samata: Laboratorium Ilmu Politik UIN 

Alauddin Makassar 2015), h.  233. 
45 Hasil wawancara dengan Ambo  Asse’, warga Desa Ta’cipong, pada tanggal 8 Juli 2016 

pukul 09.00 WITA. 
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―Ketika saya melihat pemerintah yang sekarang,  mulai pusat sampai tingkat desa 

mereka bantuan masyarkat kepada masyarakat desa untuk melakukan 

pemberdayan‖. 

Sesungguhnya, dalam perspektif kehidupan social dan kehidupan moral 

serta spiritual, memobilisasi kekuatan manusia yang potensial dan memandu 

manusia dijalan kesempurnaan merupakan tugas mulia sekaligus tugas sulit dari 

seorang pemimpin atau pemerintah dalam perspektif Islam.
46

 Hal ini kemudian 

berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh salahsatu aparatur desa 

tersebut tentang tugas pokok dan fungsi seorang pemimpin. Itulah sebabnya 

mengapa tidak ada orang yang pantas menjadi pemimpin sempurna selain orang-

orang seperti, seperti Nabi Ibrahim a.s, Nabi SAW, dan Imam Ali a.s.
47

Hal 

semacam ini terjadi karena menurut faktanya adalah masyarkat terutama 

memerlukan kepemimpinan, bimbingan, danimamah. Perkembangan bukanlah 

hasil pokok dari kontradiksi. Tidak mungkin ada perkembangan jika tidak ada 

bimbingan dan kepemimpinan. Dr. Ali Syari’ati dalam halaman terakhir buku-

buku kecilnya, Wherefrom to Begin, memerikan masalah ini dengan terperinci 

dibawah judul― TanggungJawab dan Misi Intelektual‖. Dia mengatakan, 

―Ringkasnya, tanggungjawab intelektual adalah menyadarkan orang akan 

ketidakadilan yang terja didalam masyarakatnya, kemudian masyarakat 

melakukan gerakan.
48

Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan 

                                                             
46MurtadhaMuthahhari, Imamahdankhialafah,  ( Yogyakarta: Penerbit TB 

RausyanFikrIstitute, 2014), h. 214 
47MurtadhaMuthahhari, Imamahdankhialafah,  ( Yogyakarta: Penerbit TB 

RausyanFikrIstitute, 2014), h. 214 
48MurtadhaMuthahhari, Imamahdankhialafah,  ( Yogyakarta: Penerbit TB 

RausyanFikrIstitute, 2014), h. 12 
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Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan desa telah ada sejak sebelum NKRI 

diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa dimasa lampau—menyitir Rosyidi 

Ranggawidjaya— merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli 

bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. 

Bahkan terbentuknya Indonesia mulai dari pedesaan. Fakta menunjukkan bahwa 

sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Jika dibandingkan jumlah kota 

dan desa, perbandingannya akan lebih besar jumlah desa dibanding 

kota.
49

Penguatan ketahanan masyarakat desa merupakan upaya peningkatan 

kualitas hidup masyarakat di desa melalui berbagai bentuk pengembangan lokal 

sesuai dengan potensi wilayah.  Dengan memperkuat pembangunan desa, jelas 

kemakmuran desa akan mengalir dan mendorong kota-kota tumbuh lebih sehat. 

Selama ini pula, pengaturan tentang desa selalu menjadi bagian dari UU tentang 

Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini diharapkan dapat mempercepat 

pembangunan di desa. Segala potensi di daerah juga dapat lebih diberdayakan 

untuk kesejahteraan rakyat.
50

 Salah satu model yang dilakukan oleh Kepala Desa 

dalm hal pemberdayaan adalah dengan menggunakan tenaga kerja dari Desa 

untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Desa “Kami sudah 

melakukan komunikasi dengan kepala Desa supaya dalam melaksanakan kegiatan 

di Desa sangat diharapkan mengggunakan tenaga dari Desa supaya lapangan 

pekerjaan terbuka bagi para warga Desa Ta’cipong”
51

 

Hal ini kemudian didukung dalam berbagai peraturan desa yang 

membahas tentang belanja dalam bidang pembangunan, di tahun 2019 desa 
                                                             

49 Moh Musoffa Ichsan, ketahanan Masyarakat Desa , Jakarta, 2015, hal 8 
50 Moh Musoffa Ichsan, ketahanan Masyarakat Desa , Jakarta, 2015, hal 8 
51 Sari Nofal,Pendamping Lokal Desa  
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Ta’cipong menganggarkan dana pembangunan yang mencapai Rp.675.153.500 

yang dikelolah dalam bentuk Padat Karya Tunai untuk melakukan pemberdayaan 

dalam masyarakat
52

 

C. Kendala Yang Di Hadapi Kepala Desa 

1. Kurang maksimalnya pemanfaatan Potensi Alam desa oleh BUMDes 

Potensi yang ada di Desa Ta’cipong sampai hari in digunakan sebagai 

pengairan pertanian , meskipun sebenarnya lebih dari pada itu dapat digunakan 

sebagai sebagai sumber air minum dan fungsi lainnya, ―Idi setongenna di Desa 

Ta’cipong engka sunber daya alam (Massakki sibawa tompoe) iyyae nodding 

mancaji sumber air bersih sibawa wai rinung untuk masyarakat” Artinya : 

Sebenarnya di Desa ada potensi sumber air (massakki dan tompoe) yang dapat 

dipakai sebagai sumber air bersih dan air minum.
53

  Hal ini kemudian yang 

menjadi perhatian besar bagi pemerintah Desa untuk dikembnagkan dengan tetap 

mengacu pada regulasi yang ada dengan harapan mampu menjadi jalan baru bagi 

pembangunan desa. Sementara itu penyertaan modal BUMDes merupakan suatu 

proses pemindahan asset desa dari pemerintah desa kepada BUMdes karena telah 

diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa
54

 

Dalam perspektif politik hukum, lahirnya UU No.6 Tahun 2014 tentang 

desa adalah buah pergulatan politik yang panjang, sekaligus pergulatan pemikiran 

untuk menjadika Desa sebagai basis pembangunan kualitas kehidupan,
55

 dengan 

demikian, agar secara operasional UU No.6 Tahun 2014 ini dapat segerah 

                                                             
52Peraturan Desa No.4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

53 Sukarman, Ketua BPD Desa Ta’cipong 
54Peraturan Desa Nomor6 Tahun 2016 tentang pengelolaan asset desa 

55 Ni’mal Huda, Malang, Hukum Pemerintahan Desa, Hal, 206 
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dilaksanakan, pemerintah harus segerah secepatnya melengkapnya dengan 

peraturan pelaksana sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.
56

 

Tahun 2015 adalah tahun pertama dilaksanakannya UU No.6 Tahun 2014 

Tentang Desa. Desa akan diberlakukan berbeda dari sebelumnya. Kedudukan desa 

tidak lagi bersifat subnasional, melainkan berkedudukan di wilayah 

kabupaten/kota. Desa juga tidak lagi berada di bawah struktur administratif 

terbawah apalagi perpanjangan tangan dari pemerintah daerah.Desa juga 

mendapat rekognisi dan subsidiaritas kewengan yaitu kewenangan berdasarkan 

hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Di samping itu desa akan 

menerima transfer keuangan dari APBN dan APBD yang disebut Dana Desa (DD) 

dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk memenuhi kebutuhan belanja dalam skup 

dua kewenangan tadi.
57

 Desa diberikan kesempatan untuk melakukan 

penganggaran sesuai dengan kebutuhan desa, Desa Ta’cipong yang menjadi objek 

penelitian juga melakukan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Desa No.4 Tahun 

2018 Tentang Hak Usal-Usul dan Kewenangan Desa. 

Desa Ta’cipong yang menerima Dana Desa mulai tahun 2015 

mengalokasika untuk memenuhi pembangunan dan pemberdayaan desa, ―Kami 

sudah menerima Dana Desa mulai tahun 2015 yang kami peruntukan kebutuhan 

pembangunan dan pemberdayaan desa, yang tentunya sesuai dengan Peraturan 

Kementerian Desa dan  Daerah Tertingal tentang prioritas penggunaan Dana Desa 

mulai tahun 2016‖
58

 dan selain pembangunan dan pemberdayaan pada tahun 2015 

                                                             
56 Ni’mal Huda, , Malang, Hukum Pemerintahan Desa, Hal, 207 
57 Ni’mal Huda, Malang, Hukum Pemerintahan Desa, Hal, 210 
58 Abd.Samad, Kepala Desa Ta’cipong 
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yang tertuang dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2015 BUMDes dibentuk di 

Desa Ta’cipong. 

Di lain pihak terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang 

didefinisikan Pasal 1 angka 6 UU No. 6/2014 tentang Desa, sebagai : ―Badan 

Usaha Milik Desa, selanjutya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang 

seluruh atau sebagian 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-besarnya 

kesejahteraan masyarakat Desa.‖ Konsepsi Tradisi Berdesa merupakan salah satu 

gagasan fundamental yang mengiringi pendirian BUM Desa. Tradisi Berdesa 

paralel dengan kekayaan modal sosial dan modal politik serta berpengaruh 

terhadap daya tahan dan keberlanjutan BUM Desa. Inti gagasan dari Tradisi 

Berdesa dalam pendirian BUM Desa adalah: 

1. BUM Desa membutuhkan modal sosial (kerja sama, solidaritas, kepercayaan, 

dan sejenisnya) untuk pengembangan usaha yang menjangkau jejaring sosial yang 

lebih inklusif dan lebih luas.  

2. BUM Desa berkembang dalam politik inklusif melalui praksis Musyawarah 

Desa sebagai forum tertinggi untuk pengembangan usaha ekonomi Desa yang 

digerakkan oleh BUM Desa.  

3. BUM Desa merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi Desa yang bersifat 

kolektif antara pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Usaha ekonomi Desa 

kolektif  yang dilakukan oleh BUM Desa mengandung unsur bisnis sosial dan 

bisnis ekonomi. 
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4. BUM Desa merupakan badan usaha yang dimandatkan oleh UU Desa sebagai 

upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum 

yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. 

5. BUM Desa menjadi arena pembelajaran bagi warga Desa dalam menempa 

kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola Desa yang baik, kepemimpinan, 

kepercayaan dan aksi kolektif.  

6. BUM Desa melakukan transformasi terhadap program yang diinisiasi oleh 

pemerintah (government driven; proyek pemerintah) menjadi ―milik Desa‖. 

59
Sementara itu BUMDes yang ada di Desa Ta’cipong belum meunjukan 

taringnya untuk  mendongkrak perekonomian dan Pendapatan Asli Desa ―Saya 

melihat BUMdes yang ada hari ini belum mampu membantu Desa untuk 

melakukan pemberdayaan dan pembelajaran bagi para pelaku usaha di Desa‖
60

. 

Sementara itu selain melakukan pembelajaran dan pemberdayaan BUMDes juga 

diharapkan mampu menyumbangkan Pendapatan Asli Desa. 

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b 

paling sedikit terdiri atas kewenangan:   

a. pengelolaan tambatan perahu;   

b. pengelolaan pasar Desa;   

c. pengelolaan tempat pemandian umum;   

d. pengelolaan jaringan irigasi;   

e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;  

f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;   
                                                             

59 Anom Surya Putra, Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa, Jakarta, 
2015, hal 8 

60 Ardian, Sekretaris BPD Desa Ta’cipong 
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g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;   

h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;   

i. pengelolaan embung Desa;  

j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan   

k.pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.  
61

 

Hal ini kemudian yang menjadi dasar bagi pengelola BUMDes untuk melakukan 

untuk melakukan pengelolaan SDA yang kemudian nantinya akan menjadikan 

dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, “Sebenarnya ketika merujuk 

pada PP No 47 Tahun 2015 yang merupakan perwujudan dari UU No 16 Tahun 

2014 tentang Desa,disana jelas bahwa salah satu kewenangan desa adalah 

melakukan pengelolaan terhadap Sumber Daya Alam yang ada untuk dikellolah 

menjadi tempat wisata yanng kemudian ini menjadi tanggung jawab pengelola 

BUMDes dengan menggunakan Anggaran Penyertaan Modal yang diberikan dari 

pemerintah Desa,di Ta’cipong kita ada sumber daya itu dan sekarang sedang 

dibicarakan untuk pengelolaan Sumber Daya Itu”
62

. Disisi lain Sapriadi,S.Pd 

selaku Ketua BUMDes menegaskan bahwa ―Saat ini kami tengah melakukan 

pengkajian mendalam tentang bagaimana nantinya pengelolaan Massakki dan 

tompoe apakah nantinya kami gunakan kelolah menjadi Sumber air minum atau 

menjadi tempat wisata,kami terus melakukan komunikasi dengan pihak terkait 

namun sampai hari ini kami masih terkendala maslah konsep dan sarana 

prasarana yang ada lebih-lebih disana tidak ada aliran listrik”
63

. 

                                                             
61

Peraturan Desa No.8 Tahun 2018 Tentang Hak Asal-usul dan Kewenangan Desa 
62 Ashar, Sekretaris Desa Ta’cipong 
63 Sapriadi, Ketua BUMDes  
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 Gambaran Desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa 

adalah Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud 

diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat Desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa 

adalah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan dan Desa 

sebagai subyek hukum yang berwewenang mendayagunakan keuangan dan aset 

Desa.
64

―Kalau tidak salah,Pemerintah desa mulai tahun 2017 sampai tahun 2019 

sudah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp.100.000.000 untuk BUMDes 

dengan alokasi dana sebanyak ini harusnya BUMDes sudah mampu melakukan 

berbagai terobosan guna membantu Kepala Desa untuk  meningkatkan taraf 

perekonomian Desa”
65

. 

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa 

merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa 

memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumberdaya yang menjadi miliknya. 

Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa merupakan milik Desa, 

sehingga penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari 

kewenangan Desa.
66

Maka dari itu di Desa Ta’cipong pada tahun 2019 

mengalokasi Dana Desa yang digunakan untuk melakukan pemberdayaan 

terhadap masyarakat Desa dan lebih tepatnya dalam bidang pertanian hal ini 

                                                             
64 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019   
 

65 Ardian Sekretatris BPD 
66 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik 
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sejalan dengan amanat Undang-undang/Regulasi yang ada.
67

Undang-Undang 

Desa mengamanatkan Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. 

Pengaturan tentang kedudukan Desa ini menjadikan Desa sebagai subyek hukum 

merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah Desa itu sendiri. Kendatipun 

demikian, Desa dikelola secara demokratis, berkeadilan sosial dan partisfatip. 

Dalam proses pengembangan suatu wilayah terutama pedalaman, bukan hanya 

tanggung jawab pemerintah, namun masyarakat juga harus terlibat atau turut  

berspartisifasi dalam dalam hal pembangunan desa tersebut, maka dalam 

pemerintah desa perlu adanya peningkatan kemapuan dalam memerintahkan 

masyarakatnya untuk ikut serta berpartisifasi dalam perancangan program kerja
68

 

hal ini kemudian yang setiap desa termasuk desa Ta’cipong masyaraktnya  

memilih Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala 

Desa berkewajiban untuk memimpin Desa sekaligus berfungsi sebagai pimpinan 

pemerintah Desa. BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. Hal-hal 

strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa, BPD 

dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. 

Terlebih desa diberikan kesempatan besar dalam menurus tata 

pemerintahannnya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan 

mampu meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga 

permasalahan seperti kemiskinan dan maslah sosial budaya dapat diminimalisir, 

                                                             
67 Peraturan Desa  Ta’cipong Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa  No.2 

Tahun 2019  
68 Suriani, fadli andi natsir,Analisi UU no 6 Tahun 2014 tentang desa Terhadap 

Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bacu-Bacu Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, 
(Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Kluarga Islam : 2020) hal.537 
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Setelah UU No 6 Tahu  2014 diberlakukan maka pelaksanaan pembangunan 

Infrastruktur melalui Dana Desa (DD) mulai berjalan dan diselenggarakan dengan 

azas musyawarah
69

, hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa 

dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan 

Desa. Tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib 

ditegakkan agar Desa mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan 

Desa secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas 

hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan 

kemiskinan. Pembangunan Desa dikelola secara partisipatif dikarenakan 

melibatkan peran serta masyarakat Desa. Pembangunan Desa mengarah pada 

terwujudnya kemandirian Desa dikarenakan kegiatan pembangunan Desa wajib 

diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya manusia di Desa 

serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.  Agar Desa mampu 

menjalankan kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan 

Desa maka Desa berhak memiliki sumbersumber pendapatan. Dana Desa yang 

bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Desa. Tujuan 

Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Desa adalah agar 

Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus 

prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan 

Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan 

menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, 

rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah 
                                                             
69 Rismawati, Andi Safriani, Analisi Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Desa 
(Study Kasus Desa Bonto Manai Kecamatan Tompo Bulu Kabupaten Maros) (Qadauna Jurnal 
Ilmiah Mahasiswa Hukum Kluarga Islam : 2020) Hal. 244 
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Desa. Penggunaan Dana Desa harus berhasil mewujudkan tujuan pembangunan 

Desa yaitu: peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan 

masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan. Penggunaan Dana Desa yang 

terkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur akan memperlambat terwujudnya 

tujuan pembangunan Desa. Karenanya, penggunaan Dana Desa Tahun 2019 

diprioritaskan pengembangan usaha ekonomi produktif, peningkatan pelayanan 

dasar utamanya penanganan anak kerdil (stunting) dan pelayanan gizi untuk anak-

anak, serta pembiayaan kegiatan  padat karya tunai untuk menciptakan lapangan 

kerja sementara bagi warga miskin. Pedoman Umum Penetapan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa 2019 ini wajib dipedomani oleh Pemerintah Daerah 

Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Desa dalam mengelola 

penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa 

yang demokratis dan berkeadilan sosial. 
70
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukandisimpulkan bahwa : 

1. PERANAN KEPALA DESA 

Adapun peranan perspektif Undang-undang desa No.6 Tahun 2014 dalam 

hal pemberdayaan masyarakat dalam hal ini peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dengan memaksimalkan SDA yang ada dengan motor penggerak 

adalah BUMDes telah dilaksanakan dengan baik, bahkan Mulai dari tahap 

perencenaan dalam hal ini Musyawarah desa yang melibatkan seluruh unsur 

masyarakat untuk menghasilkan program yang baik dalam hal untuk 

memberdayakan masyarakat dengan tetap berpedoman petunjuk teknis 

pengelolaan prioritas penggunaan Dana Desa 2019 

2. Kendala Kepala desa 

Namun hal yang tidak bisa dipungkiri yaitu, kurang siapnya SDM Desa, 

terutama pengurus BUMDes menjadi kendala bagi kepala desa untuk 

mewujudkan cita-cita tersebut. 

B.SARAN 

1. masyarakat dan pemerintah desa setempat harusnya bersinergi dalam 

melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa. 
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2. Dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,pemerintah desa 

melakukan koordinasi dan singkronisasi program kepada BUMdes dalam hal 

pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia. 
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