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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Konsonan 

 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan tidak ا

dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di ث
atas) 

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titk di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di ذ

atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin sy es dan ye ش

  ص
Sad 

 
ṣ 

es (dengan titik 
di bawah) 

  ض
Dad 

 
ḍ 

de (dengan titik 
di bawah) 

  ط
Ta 

 
ṭ 

te (dengan titik di 
bawah) 

  ظ
Za 

 
ẓ 

zet (dengan titk 
di bawah) 

 ain „ apostrof terbalik„ ع
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 غ
gain G Ge 

 Fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 mim M Em م

 nun N En ن

 wau W We و

 Ha H Ha ه

    hamzah , Apostof ء

 Ya Y Ye ي

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

Jika ia terletak ditengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (’), 

2. Vokal 

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

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

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama   

 fatḥah A A ا

 Kasrah I I ا
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1 Dammah U U 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan  

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

 

 

 

 

 

3. Maddah 

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harkat dan 

Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan Tanda 

 

Nama 

... |           .  fatḥahdan alif atau ا…I…ى         ا.

yā‟ 
Ā a dan garis di 

atas 

 kasrahanyā‟ I i dan garis di ى

atas 

 ḍammahdan wau Ū u dan garis di وى

atas 

 

4. Tā’ Marbūṭah 

  Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidupatau 

mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya  

 adalah [h]. 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah an yā‟ Ai a dan i ى

و     ى  َ fatḥah dan wau Au a dan u 
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  Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

5. Syaddah (Tasydid) 

   Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ),dalam transliterasinya ini 

dilambangkandengan perulangan huruf konsonan ganda) yang diberi tanda 

syaddah. Jika huruf ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

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

6. Kata Sandang 

 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال alif 

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

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

  Aturan translasi huruf hamzah menjadi opostrop (’) hanya berlaku bagi 

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

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

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia Kata, istilah 

atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau kalimat yang sudah 
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lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan 

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

teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafẓ al-Jalālah (هلال) 

 Kata “Allah” yang didahului partake huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah . Adapun   tā’   marbūṭahdi   akhir   kata   yang   disandarkan   

kepadalafẓ al-Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-).                                                     .   
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ABSTRAK 

Nama  : Ayu Fajri Karunia 

Nim  : 10200117034 

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Politik Dinasti Di Desa  

   Balleanging, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. 

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap 
Politik Dinasti di Desa Balleanging Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba dengan rumu-
san masalah (1). Bagaimana proses pemilihan kepala Desa di Desa Balleanging Kec. 
Ujung Loe Kab. Bulukumba?, (2) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap adanya 
politik dinasti di Desa Balleanging Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba?, (3) Bagaima-
na pandangan Hukum Islam terhadap politik dinasti di Desa Balleanging kec. Ujung 
Loe Kab. Bulukumba?.  

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan, dengan 
sumber data primer berupa hasil wawancara dan sumber data sekunder diperoleh dari 
buku-buku, jurnal, dan artikel yang terkait dengan penelitian ini. Setelah mendapat-
kan data yang diperlukan maka dilakukan editing, koding data dan identifikasi data.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinasti politik Di Desa Bal-
leanging sudah terjadi sejak masa ke-Gellarangan , dan berlangsung hingga saat ini, 
hal ini membuktikan bahwa keluarga tersebut memiliki power yang cukup kuat dalam 
mempertahankan kepemimpinan. Dilihat dari sisi pembangunannya tidak dapat 
dipungkiri bahwa banyak sedikitnya dipengaruhi oleh lingkup keluarga yang mem-
impin di Desa Balleanging. Pandangan masyarakat terhadap politik dinasti di Desa 
Balleanging merupakan pertarungan politik yang melibatkan peran besar keluarga 
sang calon hal inilah yang menjadi faktor tingginya minat masyarakat bersumbangsi 
dalam pemilihan kepala Desa Di Desa Balleanging. Dalam Hukum Islam memang 
tidak ada hukum yang mengatur terkait adanya penerusan kekuasaan tersebut, namun 
dalam sejarah Islam Politik Dinasti sendiri memang pernah terjadi dan berlangsung 
pada waktu yang lama, sehingga hal inilah yang menimbulkan berbagai macam per-
spektif  dikalangan ulama, sehingga ditarik kesimpulan bahwa konteks Politik Dinasti 
diperbolehkan jika proses kepemimpinan tersebut masih sesuai dengan ketentuan 
syara’. 

Implikasi dari penelitian yaitu Dengan adanya pene vlitian peneliti  berharap 
politik dinasti didesa Balleanging biasa berjalan tetapi dengan syarat dan tidak me-
langgar peraturan perundang undang .Dengan adanya penelitian ini peneliti  
mengarapkan agar penyelenggaraan dan partai politik bias melakukan sosialisasi 
mengenai politik dinansti di Desa sehingga masyarakat biasa memahami politik di-
nasti tersebut. Dengan dengan adanya penelitian ini peneliti berharap masyarakat 
dapat lebih cerdas dalam memberikan hak suara, dan lebih mengedepankan integritas 
calon kepala Desa tersebut.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  Masalah 

 Indonesia merupakan Negara kesatuan yang menganut sistem demokrasi, 

demokrasi sendiri diartikan sebagai suatu penyelenggaraan Pemerintahan yang 

dilakukan untuk dan oleh kepentingan rakyat(kepentingan umum). Dalam UUD  

1945 Pasal 1 Ayat (2) dinyatakan bahwa: kedaulatan berada ditangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Atas dasar inilah Indonesia dinyatakan 

sebagaisuatu negara yang menganut prinsip demokratis. demokrasi yang dimaksud 

ialah kekuasaan yang tidak terpusat hanya pada satu tangan atau suatu lembaga, tetapi 

tersebar pada organ-organ negara itu sendiri,artinya ada pembatasan kekuasaan yang 

dilakukan sehingga mengurangi kemungkinan adanya Pemerintahan atau penguasa 

yang otoriter.selain itu dalam prinsip demokrasi  rakyat dilibatkan dan berperan aktif 

dalam penyelenggaraan negara. Dalam konsep demokrasi ini juga mengandung nilai 

nilai keadilan, transparansi sistem pemerintahan, kesetaraan, dan toleransi.1 

Secara umum demokrasi merupakan bentuk Pemerintahan yang memberikan 

hak penuh kepada warga negara baik sacara langsung maupun keterwakilan dalam hal 

perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Selain itu, Indonesia sebagai 

negara demokrasi adalah suatu kenyataan yang tidak dapat ditolak, hal ini didukung 

dengan adanya kebebasan warga negara untuk ikut serta dalam kontestasi politik. 

                                                
1Darmawati dan Halimah B, Nasionalisme Dan Demokrasi Dalam Pandangan Hukum Is-

lam,Jurnal Siyasatuna. Vol.2,  No.3, 2020,  h.558. 
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Sebagai sebuah sistem politik, demokrasi kini menempati level tertinggi sertadapat diterima 

oleh banyak negara karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial 

dan politik, baik yang menyangkut kepentingan individu dalam masyarakat,masyarakat 

dengan masyarakat, hubungan masyarakat dengan negara dan antar negara dengan dunia, 

diIndonesia sendiri demokrasi mengalami banyak perubahan, dimulai dari  demokrasi 

keterwakilan hingga demokrasi secara langsung.2 Samuel P.Hutington menyatakan bahwa 

sebuah sistem politik sudah dikatakan demokrasi bila para pembuat keputusan kolektif dalam 

sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk 

dewasa berhak memberikan suaranya.3 

Pemerintahan yang demokrasi  sering dimanfaatkan oleh beberapa pihak 

untuk membangun Connection power dalam suatu Pemerintahan. Connection power 

itu sendiri lebih dikenal dengan istilah politik dinasti, Politik dinasti sendiri dapat 

diartikan sebagai politik kekuasaan yang berlangsung di dalam lingkup keluarga atau 

kerabat, garis besarnya politik dinasti adalah proses pembinaan generasi untuk 

memperoleh atau mempertahankan kekuasaan Pemerintahan bagi kelompok yang 

memiliki kepentingan tertentu. Sederhananyapolitik dinasti  mengacu pada sistem 

kekuasaan politik yang diturunkan dari generasi ke generasi, atau politik yang 

                                                

2Gaffar dan Afan, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, (Yogyakarta:Pustaka Pela-

jar, 2006), h.115. 
3Ayu Andira dan Fatmawati, Fenomena kotak kosong pada pilkada kota Makassar Tahun 

2018, Jurnal Ad-daulah, Vol. 3, No.3, September 2020, h.501. 
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dilakukan dalam keluarga atau kerabat dekat.4 Fenomena dinasti politik yang terjadi 

saat ini banyak dipandang sebagai ancaman bagi sistem demokrasi. 

Hal ini tentu berbeda dalam pandangan agama, dimana Islam sebagai agama 

yang sempurna banyak mengatur nilai nilai, etika dan kehidupan manusia, salah satu 

diantaranya ialah terkait kepemimpinan5. Dalam Islam sendiri kepemimpinan diraih 

melalui syarat yang ditentukan oleh syariat serta dipilih oleh umat karena ketakwaan 

dan kapasitasnya dalam menjalankan seluruh perintah sesuai dengan ketentuan 

syara’.  

Sistem Pemerintahan Islam sendiri telah menetapkan bahwa kedaulatan adalah 

milik Suriah (Syara), karena dalam  Islam mengakui bahwa Allah adalah penguasa 

tunggal dalam  membuat hukum (al-hákim) dan Hukum Islam (al-musyarri'), baik 

dalam ibadah, makanan, sandang, Moralitas, muamalah dan uqûbût (Sanksi). Islam 

sendiri tidak memberi manusia kesempatan untuk membuat hukum, bahkan satu 

hukum sekalipun. 

Adapun Kekuasaan diberikan kepada umat. Artinya, umat berhak 

memutuskan siapa yang akan menjalankan kedaulatan Syara'. Tentunya siapapun 

yang terpilih menjadi penguasa atau pemimpin haruslah memenuhi standar yang 

ditetapkan oleh syara’. Kepala negara harus memenuhi syarat hukum (syurûthal-

                                                

4Komar Samsul, Dinasti Kepala Desa (tesis), (Yogyakarta: Universitas GajahMada2013), 

h.53. 
5Sohra, Etika Makan Dan Minum dalam pandangan Syariah, Jurnal Ad-daulah Vol.5  No.1 , 

Juni 2016, h.22. 
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in'iqâd) yaitu: haruslah seorang yang beragama Islam, baliq, berakal, berjenis 

kelamin laki-laki, merdeka, adil, dan mampu menjalankan tanggung jawab khilafah. 

Sejarah kekuasaan Islam terkait sistem dinasti politikpun pernah 

terjadi,sebagaimana jabatan kepala negara  yang merupakan khalifah diwariskan 

secara turun-temurun kepada putra dari khalifah yang saat itu menjabat. Hal tersebut 

tepatnya terjadi tepat setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Diawali pada 

masa Muawiyah, khalifah pertama dari Bani Umayah yang banyak tertulis dalam 

sejarah memaksakan baiat dari rakyat demi mengangkat putranya Yazid menjadi 

khalifah. 

Munculnya politik dinasti Pada dasarnya melahirkan banyak perdebatan, 

sebagian menilai bahwa sistem ini bisa saja dijalankan jika kestabilan politik masih 

dapat terjaga, dan sebagiannya lagi beranggapan bahwa para elit menggunakan sistem 

ini sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya.Selain itu politik dinasti juga 

diyakini dapat mengurangi peluang orang lain untuk berpartisipasi dalam politik., 

karna dinilai calon hasil produk dinasti biasanya memiliki lebih banyak dukungan. 

Menurut Leo Agustino sendiri politik dinasti adalah suatu “kerajaan politik” dimana 

elit menempatkan keluarga, saudara, dan kerabatnya dibeberapa posisi penting dalam 

Pemerintahan baik lokal ataupun nasional, atau bisa dikatakan elitmembentuk strategi 

semacam jaringan yang terstruktur dan sistematis.6 

                                                
6Leo Agustino, Sisi Gelap Otonomi Daerah: Sisi Gelap Desentralisasi, di Indonesia 

Berbanding Era Sentralisasi( Bandung: Widya Padjadjaran, 2011), h. 130. 
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Dalam pemilihan kepala Desa tak jarang pula ditemui adanya Connection 

power atau kekuasaan hubungan (kekuasaan yang diperoleh seseorang berdasarkan 

hubungan kekerabatan atau relasi) pada kasus ini kepala Desa sebelumnya akan 

bekerja keras untuk menjaga estafet kepemimpinannya sehingga tetap berada 

dilingkup kerabatnya. Oleh karena itu, fenomena ini dapat dijelaskan sebagai modus 

penerusan kekuasaan dari generasi ke generasi. Bahkan seiring berjalannya waktu 

pemilihan kepala De sa pun dinilai mengalami banyak kemajuan, di era orde baru 

misalnya, posisi kepala Desa sangatlah tertutupsehingga tidak jarang posisi kepala 

Desa itu hanya ditempati oleh elit tertentu.sedangkan pada masa reformasi mengalami 

sedikit kemajuan dimana proses pemilihan lebih terbuka dan demokratis. Dalam hal 

ini mereka yang mencalonkan berasal dari berbagai latar belakang dan pemikiran 

politik yang berbeda. Dalam masyarakat itu sendiriterdapat kelompok yang memiliki 

kekuasaan yang disebut dengan elit.Sedangkan mereka yang tidak memiliki 

kekuasaan disebut kelompok rakyat. 

Terlihat bahwa pemilihan kepala Desa yang benar-benar terbuka membuat 

persaingan antar warga Desa benar-benar harus bertumpu pada kekuatan politik 

masing-masing untuk menarik dukungan pemilih atau masyarakat. Para elite yang 

menjadi calon kepala Desa harus memiliki kelebihan dan kemampuan sehingga dapat 

meyakinkan pemilih  bahwa mereka dapat memimpin Desa tersebut. Namun tidak 

jarang pula Pemilihan kepala Desa tidak memperhatikan kemampuan calon, dalam 

hal inikekerabatan bisa menjadi faktor penting bagi calon untuk memenangkan 
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permainannya. Unsur kekerabatan inilah yang dinilai menjadi wadah bagi para elit 

untuk memiliki pengaruh besar di Desa yang penduduknyamasih didominasi 

penduduk asli, sehingga rasa persaudaraan menjadi petimbangan tersendiri dalam 

pemilihan.  

Seperti yang dijumpai di Desa Balleanging, Kec.Ujung Loe,  Kab.Bulukumba,  

proses kekuasaan dinasti di Desa tersebut telah berjalan sejak lama, dimana H. Bundu 

Boto yang merupakan kepala Desa yang menjabat  selama 32 tahun, lalu setelah masa 

kepemimpinannya berakhir ia digantikan oleh adiknya ( Djohan Boto yang dimana 

kepemimpinannya berjalan selama 2 periode (12 tahun)  setelahnya pun estafet 

kepemimpinan keluarga tersebut masih diteruskan oleh Muh.Syahril  H.Bundu yang 

merupakan putra dari H.Bundu dimana masa jabatannya berjalan selama 2 periode 

(12 tahun). 

Kasus tersebut menggambarkan bahwa adanyan estafet kepemimpinan dalam 

satu keluarga yang terjadi di Desa Balleanging. Dan memungkinkan mengecilnya 

peluang masyarakat menjadi pemerintah Desa, tentunya hal ini perlu ditinjau lebih 

dalam. 

Maka dari penjelasan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan 

penelitian dangan judul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Dinasti Politik di Desa 

Balleanging, Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. 
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B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Adapun fokus pada penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam dan dinasti 

politik Desa selanjutnya akan dijelaskan secara spesifik pada deskripsi fokus. 

2. Deskiripsi Fokus  

a. Hukum Islam merupakan kaidah-kaidah  yang didasarkan  pada wahyu 

Allah Swt dan Sunnah Rasullullah saw mengenai tingkah laku mukalaf 

(Orang orang yang sudah dibebani kewajiban) yang diakui dan 

diyakini, serta bersifat meingikat bagi pemeluknya. Sedangkan 

Problematika dapat diartikan sebagai sesuatu yang masih 

menimbulkan masalah atau suatu hal yang belum dapat dipecahkan. 

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa problematika Hukum Islam ada-

lah suatu permasalahan yang muncul dan tidak diatur dalam Al-Qur’an 

atau AL-hadist, sehingga dibutuhkanlah sumber hukum yang lain un-

tuk menjawab permasalahan tersebut.7 

b. Dinasti Politik merupakan suatu kekuasaan politik yang dijalankan 

oleh orang yang masih dalam lingkup keluarga atau kerabat. Se-

dangkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan Pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

                                                
7Al-Dawâlibi dan Muhammad  Ma’rûf, al-Madkhal  ilâ  ‘Ilm  Ushûl  al-Fiqh (Damaskus: Ja-

mi’ah Damaskus,1959), h.124. 
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asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh 

negara.8Dari pemaparan diatas dapat dijelaskan bahwa politik dinasti 

Desa adalah suatu fenomena poltik dimana adanya upaya suatu ke-

lompok untuk meneruskan kepemimpinannya kepada keluarga atau 

kerabat. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok masalah pada 

penelitian ini yaitu BagaimanaTinjauan Hukum Islam terhadap  dinasti politik di 

Desa Balleanging, Kec.Ujung Loe, Kab.Bulukumba?. 

Berkaitan dengan pokok masalah Tersebut, maka Sub masalah dalam 

penelitian ini Yaitu : 

a. Bagaimana Proses pemilihan Kepala Desa di Desa Balleanging 

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba? 

b. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan dinasti di 

Desa Balleanging Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba 

c. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Dinasti Politik? 

4. Kajian Penelitian Terdahulu 

a. Rajiv Windi Tristana dalam jurnalnya“Dinasti politik dalam 

Pemerintahan  Desa.  Di Desa Kancilan Kecamatan Kemban 

Kabupaten Jepara”dalam penelitian ini membahas tentang 

implementasi sosial dan politik terhadap adanya politik dinasti di Desa 

                                                
8Jeffrey A. Winters, Oligarki terj.(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).h.1. 
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Kancilan. Namun didalam penelitian ini sama sekali tidak membahas 

bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap adanya dinasti politik. 

b. Rizki Syafril dalam jurnalnya “ Politik Dinasti Dalam Pandangan Is-

lam” dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana politik dinasti 

Dalam tinjauan Islam , selain itu penelitian ini  juga banyak  

membahas bagaimana perkembangan politik dinasti di Indonesia, akan 

tetapi dalam penelitian ini secara spesifik tidak membahas bagaimana 

politik dinasti dalam lingkup Pemerintahan Desa. 

c. Soraya Rasyid dalam “Dinamika Politik di Dunia Islam (studi tentang 

perilaku politik Muawiyah  kaitannya dengan pembentukan politik 

dinasti Islam) “ dalam penelitian ini penulis membahas tentang sejarah 

munculnya dinasti politik dalam Islam, selain itu  penulis juga  

menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mendorong lahirnya politik 

dinasti pada masa Muawiyah, akan tetapi penulis  tidak menyingung 

tentang poltik dinasti secara global dan bagaimana awal mula politik 

dinasti mempengaruhi sistem politik setelah runtuhnya kejayaan Islam. 

d. Dede Mariana dan Luthfi Hamzah Husin dalam jurnalnya “Demokrasi, 

Lokalleksi, Dan Politik DinastiDalam Politik Indonesia” dalam 

penelitian ini penulis menjelaskan bahwademokrasi liberal pada pasca 

kepemimpinan soeharto cenderung menumbuhkan  politik dinasti, 

akan tetapi  dalam penelitian ini penulis tidak menjelaskan tinjauan 

Hukum Islam terhadap politik dinasti. 
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e. Hagi Hutomo Mukti dan Rodiyah dalam jurnalnya”Politik Dinasti di 

Indonesia: Tradisi atau Demokrasi?” dalam jurnalnya menjelaskan 

mengenai perkembagan dinasti politik terutama di daerah yang tidak 

terlepas daripada partai politik dan regulasi pemilu. Adanya oligarki di 

tubuh parpol menyebabkan terjadinya pencalonan yang tidak berjalan 

sebagaimana mestinya. Namun, dalam penelitian ini tidak menjelaskan 

mengenai politik dinasti dalam perspektif Hukum Islam.  

f. Martien Herna Susanti dalam jurnal yang berjudul Dinasti Politik 

dalam Pilkada di Indonesia. Jurnal ini membahas mengenai kehadiran 

dinasti politik yang terus eksis dalam proses demokrasi di Indonesia. 

Keberadaan Dinasti politik menggambarkan kekuasaan yang 

dimilikinya bersifat absolut atau mutlak. Artinya jika kekuasaan yang 

dimilkinya bersifat absolut, maka akan terjadi penyimpangan atau 

kesewenang-wenangan dalam memimpin. Hal yang membedakan pada 

penelitian ini ialah membahas mengenai Dinasti Politik yang terjadi di 

Desa Balleanging Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. 

5. Tujuan Dan Kegunaa Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan sub masalah  maka tujuan yang akan di capai yaitu : 

1) Untuk mengetahui cara Pemilihan Kepala Desa di Desa Bal-

leanging Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba. 



11 
 

 

2) Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap problematika 

dinasti politik di Desa balleanging kecamatan Ujung Loe 

Kabupaten Bulukumba. 

b. Kegunaan Penelitian  

1) Memberikan pengetahuan sebagai cakrawala keilmuan dan 

pengakaman yang menitik beratkan pada pengembangan 

masyarakat pada akademik maupun ilmiah. Serta sebagai referensi 

tentang Tinjaun Hukum Islam Terhadap Politik Dinasti di Desa 

(Studi Kasus Desa. Balleanging, Kecamatan Ujung Loe Kabupaten 

Bulukumba). 

2) Sebagai salah satu masukan untuk instansi sehingga Pemerintah 

lebih memperhatikan tentang Problematika Politik Desa (Studi 

Kasus Desa. Balleanging, Kecamatan Ujung Loe Kabupaten 

Bulukumba) 

3) Untuk penelitian secara pribadi sangat berguna, karena hal ini 

merupakan pertama kali menyusun skripsi yang merupakan salah 

satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari’ah dan 

Hukum , Uin Alauddin Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

Dalam Al-Qur’an, sunnah dan literatur, Hukum Islam dikenal dengan istilah 

Syari’ah, fiqih, dan hukum Allah. Di Indonesia sendiri Hukum Islam dikenal dengan 

istilah syari’at atau Hukum Syara.  

Dari segi etimologis hukum (lughah), hukum berasal dari kata  ح ك م yang 

artinya menolak dzoliman / penganiayaan atau memiliki arti diam atau mengambil 

keputusan. Secara hukum, ini adalah firman Allah. Sedangkan  Secara terminologi 

hukum merupakan titah Allah. SWT yang berkenaan dengan perbuatan orang 

mukallaf, yang berupa tuntutan (perintah dan larangan) atau segala yang menjadi 

sebab- syarat, dan mani’ (penghalang). 

Allah swt menciptakan syariat atau aturan yang dilengkapi dengan bahan 

baku dan insfratukturnya. Sehingga apapun yang disyari’atkan itu tidaklah menjadi 

beban yang manusia tidak sunggung memikulnya, justru hal tersebut dimaksudkan 

membawa kemaslahatan.1 

                                                
1 Abdi Wijaya Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqasid Al-Syari’ah (Jurnal Al-

Risalah), Vol.15, No. 2, November 2015,h.216 
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Syari’at menurut bahasa  berarti jalan ( jalan yang dilalui umat menuju Allah 

ta’ala) sedangkan  menurut istilah Syari’at merupakan hukum-hukum yang 

diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik 

yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan 

amaliyah. 

Jadi, Hukum Islam atau syari’at Islam adalah suatu sistem atau kaidah-kaidah 

yang didasarkan pada wahyu Allah  Swt dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku 

mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, dan 

berisfat mengikat bagi  pemeluknya2. Syari’at ini memiliki ciri khas rasional dibekali 

wahyu sebagai sumber rujukanguna menjadikan agama ini sebagai ajaran yang lurus, 

untuk mencapai kebesaran di sisi Allah swt3 

سْلََمُ : خِطَابُ اللهِ الَْمُتعََل ِقُ بأِفَْعَالِ  .ضْعاًالْمُكَلَّفِيْنَ طَلَباً اوَْ تخَْيِيْرًا اوَْ وَ  الَْحُكْمُ الِْْ  

Artinya: 

“Hukum Islam adalah titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan ketetapan (mu-

bah).” 

 

Dalam literatur Islam sendiri dijelaskan bahwa  dasar Hukum Islam terdiri atas 2, 

yaitu ; 

a. Syari’ah 

Syari’ah merupakan peraturan dari Allah dan Rasul untuk mengatur hubungan 

antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia lain, antara manusia dengan 

                                                
2 Zulhas’ari Mustafa, Determinasi Al-Ahkam Al-Syar’iyah Dalam Tradisi Hukum Is-

lam,(Jurnal Ad-Daulah Vol.1/No.2, 2013),h.31 
3 Subehan Khalik menguak eksistensi Akal dan wahyu dalam Hukum Islam, Jurnal Al-

daulah,Vol. 6, No.2, Desember 2017, h.359a 
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alam, selain itu syariah merupakan aturan yang mutlak dan tidak dapat diubah, dan 

diterima manusia atas dasar keimanan. 

نْسَانُ بهَِا نَفْسهُُ فيِْ عَلََ ا قَتهِِ برَِب هِِ لشَّرِيْعةَُ هِيَ الَنُّظُمُ الَّتيِْ شَرَعَهَا اللهُ اوَْ شَرَعَ اصُُوْلهََا لِيأَخُْذَ الِْْ

نْسَانِ وَعَلََقَتهِِ بِالْ  كَوْنِ وَعَلََقَتهِِ بِالْحَيَاةِ.     وَعَلََقَتهِِ بِأخَِيْهِ الْمُسْلِمِ وَعَلََقَتهِِ بِأخَِيْهِ الِْْ  

Artinya: 

“Syariah adalah aturan-aturan yang disyariatkan oleh Allah atau kaidah-kaidah pokok 

yang berasal dari Allah untuk mengatur pola kehidupan manusia dalam hubungannya 

dengan tuhannya, dalam hubungannya dengan saudaranya yang muslim, dalam 

hubungannya dengan sesama manusia dan dalam hubungannya dengan alam dan 

dalam hubungannya dengan kehidupan itu sendiri.” 

 

b. Fiqih 

Kata fiqih berasal dari kata Faqaha yang berarti paham , dapat diartikan 

bahwa fiqih adalah kumpulan pemahaman sistematis terhadap peraturan peraturan 

Allah. 

1) Ulama’ Hanafi mendifinisikan fiqih adalah : 

“لِ الْمُكَلَّفِيْنَ عِلْمٌ يبَُيِ نُ الْحُقوُْقَ وَالْوَاجِبَآتِ الَّتيِ تتَعَلََّقُ بأِفَْعَآ  

Artinya: 

“Ilmu yang menerangkan segala hak dan kewajiban yang berhubungan amalan para 

mukalaf”.” 

2) menurut pengikut Asy Syafi’i mengatakan bahwa fiqih (ilmu fiqih) ialah: 

لَّتهَِآ التَّفْصِيْلِيَّةِ دِ اَ بأِفَْعَآلِ الْمُكَلَّفِيْنَ الْمُسْتنَْبظَِةِ مِنْ  العِلْمُ الَّذِي يبَُيِ نُ الأحَْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ الَّتيِ تتَعَلََّقُ   

Artinya:  

“Ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan pekerjaan 

para mukallaf, yang dikeluarkan (diistimbatkan) dari  dalil-dalil yang jelas (taf-

shili)”.4 

                                                
4 Syabin, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2001, h.53. 
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2. Sumber  Hukum Islam 

          Sumber Hukum Islam merupakan segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau 

yang menjadi sumber dalam menjalankan syari’at Islam . sumber hukum  Islam dan 

pedoman yang paling utama yaitu Alquran dan Sunnah Nabi (Sunnah Rasulullah 

saw). Namun di samping itu ada beberapa bidang penelitian yang berkaitan erat 

dengan sumber Hukum Islam Hukum Islam, yaitu: ijma ', ijtihad, istihad, istislah, 

istihsun, maslahat mursalah, qiyas, ray'yu dan urf. 5 

a. Al-Qur’an 

Sumber Hukum yang pertama adalah Al-Qur’an, Al-Qur’an merupakan 

kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw  melalui  perantara 

malaikat Jibril sebagai pedoman hidup bagi manusia secara utuh,termasuk 

didalamnya mengenai hukum. Sebagai sumber Hukum yang utama Al-Qur’an di-

yakini sebagai teks teks yang tidak akan kehilangan makna. 

Al-Qur’an berisi perintah, larangan, anjuran, peraturan, hikmah, kisah Islam dan 

lain sebagainya. Al-Qur’an sendiri menjelaskan secara rinci bagaimana manusia 

harus hidup dalam rangka membangun masyarakat yang berakhlak mulia. Oleh 

karena itu, Al-Qur’an menjadi dasar utama dalam menetapkan suatu hukum (syari-

at).6 

Secara garis besar, Al-Qur’an memuat dua macam hukum: 

                                                
5  Ali Zainuddin,  Hukum Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, Sudarsono, 2005), h. 13. 
6 Zulhas’ari Mustafa Determinasi Al-Ahkam AL-Syariah dalam tradisi Hukum Islam, (Jurnal 

Al-daulah), Vol.11, No. 2, 2013. h.29 
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1) Hukum Ibadah: thaharah, Sholat, Puasa, Zakat, Sumpah, Perawatan Jenazah, 

Akika, Sholat, Dzikir dan Sumpah. 

2) Hukum mu’amalah: Hukum pidana, hukum perdata, hukum acara, hukum 

perundang-undangan, hukum ekonomi dan hukum nasional. 

b. Al-Hadist 

Al-Hadist, yaitu segala sesuatu yang berlandaskan padaRasulullah Saw. Baik 

berupa perkataan, perilaku, atau diamnya beliau.Istilah Hadist mengalami perluasan 

makna menjadi sunnah, sehingga bisa berarti semua kata (perkataan), perbuatan, 

ketetapan atau persetujuan yang digunakan oleh Nabi Muhammmad Saw sebagai 

ketetapan atau Hukum Islam.  

c. Ijma’ 

Ijma' atau ijmak ditinjau dari segi bahasa berarti sepakat, setuju, sependapat, 

Adapun menurut istilah, Ijma adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum 

Muslim setelah wafatnya Rasullulah Saw atas suatu hukum syara’. 7Dan ijma’ yang 

dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah 

sahabat), dan tabi’ut tabiin (setelah tabiin). karna setelah zaman mereka para ulama 

telah berpencar dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan 

bahwa semua ulama telah bersepakat dalam penentuan suatuhukum syara’.  

Adapun ijma' ditinjau dari sudut cara menghasilkannya, ada dua macam yaitu:  

                                                
7 Abdul Aziz, Ilmu Ushul Fiqih,( Bineka Cipta:  Jakarta, 1995), h.33. 
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1) Ijma' Shorih, dimana setiap mujtahid berbicara, menyampaikan 

pendapatnya atau melakukan tindakan untuk mengungkapkan 

pandangannya dengan jelas. Ijma shorih 'termasuk dalam haqiqi, ijma, dan 

menurut mazhab jumhur digunakan sebagai bukti syar'iyah. 

2) Ijma' Sukuti, yaitu yaitu beberapa orang Muhndad secara jelas 

mengungkapkan pandangan mereka tentang peristiwa dengan sistem 

Fatwa atau qodho pada suatu waktu, dan penerapan pandangan ini oleh 

sebagian orang Muhndad. Tidak ada tanggapan terhadap jenis kelamin 

atau perbedaan. Ijma'mi termasuk dalam kategori ijma' I'tibari (dianggap 

ijma'). Karena para jihadis yang diam mungkin tidak setuju. Oleh karena 

itu, aksi protesnya kontroversial, dan dia hanya pendapat sebagian jihadis. 

Pada saat yang sama, para ulama Hanafiyah percaya bahwa ijma'sukuti 

adalah bukti. Menurut Hanafiyah, diam berarti persetujuan .8 

d. Qiyas  

Qiyas artinya menjelaskan sesuatu yang dalil nash-nya tidak diatur didalam Al-

Qur’an maupun Al-hadist, dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan 

sesuatu yang ingin diketahui hukumnya. Artinya jika ada suatu nash telah memiliki 

ketentuan mengenai suatu Kasus, dan dalam Islam telah ditemukan metode 

penyelesaian permasalahan hukum tersebut, dan kemudian ada kasus lainnya yang 

sama dengan kasus yang telah memiliki nashnya, maka hukum kasus tersebut 

disamakan.  

                                                
8 Az Zuhaili, Wahbah, Ushul Fiqih islami, Dar el Fikri, Bairut, 1986. h.121 
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B. Politik Dinasti 

1. Pengertian politik dinasti 

a. Pengertian Politik 

Politik berasal dari kata Yunani "polis", yang berarti kota-negara bagian atau 

kota dengan status negara bagian. Jika politik diartikan dari segi asal kata, maka dapat 

diartikan sebagai kegiatan dalam sistem kenegaraan yang berkaitan dengan penentuan 

tujuan sistem dan cara mengkomunikasikannya.9 

Para ahli memiliki definisi politik yang sangat beragam. Misalnya, Mariam 

Budiardjo menyatakan bahwa politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh sistem 

politik suatu negara, yang berkaitan dengan proses penentuan tujuan, sistem 

kenegaraan, dan bagaimana proses tersebut dilaksanakan. Sementara itu, Hans Kelsen 

menggunakan dua definisi untuk mendefinisikan politik, yang pertama dikatakan 

bahwa politik adalah etika yang berkaitan dengan tujuan manusia untuk mencapai 

kehidupan yang sempurna. Kedua, sebagai teknologi yang terkait dengan cara 

manusia mencapai tujuan yang diinginkan.10 

Politik dalam Islam tidak jauh berbeda dengan definisi politik secara 

umumnya, yang membedakannya yaitu politik Islam yang  menitikberatkan pada Al-

Qur’an dan hadits sebagai sumber utama.Dalam Islam sendiri politik mendapat 

kedudukan hukum yang menjadi wajib. Ulama sebelumnya juga menjelaskan 

                                                
9 Budiardjo Miriam. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 

h. 53 
 10 Andrew Heywood , Budiardjo Miriam. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama. h. 16. 
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keuntungan politik. Misalnya, Imam Al-Ghazali dari Hujjatul Islam meyakini bahwa 

dunia adalah ladang pahala untuk alam akhirat. Selain itu tanpa adanya dunia agama 

tidak akan sempurna. Pada sisi yang lain, jika Islam tidak memiliki kekuatan politik, 

memperjuangkan agama tidak akan efektif. Menurutnya, memperjuangkan agama 

adalah memperebutkan kekuasaan politik. 

Salah satu hadist yang menjelaskan tentang urgensi kepemimpinan terdapat 

dalam HR. Abu Dawud dari Abu Hurairah yang berbunyi sebagai berikut: 

رُوا أحََدهَُمْ  إِذاَ كَانَ ثلَاثَةٌَ فيِ سَفرٍَ فلَْيؤَُم ِ  

“Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di an-

tara mereka menjadi pemimpinnya.” (HR Abu Dawud dari Abu Hurairah)11 

 

Selain itu, Imam al-Ghazali berpendapat bahwa politik itu wajib karena politik 

merupakan prasyarat bagi sebuah agama yang baik dan nyaman. Begitulah cara Islam 

memandang politik. Namun dalam prakteknya, politik seringkali ditemukan perilaku 

jahat, kotor, bohong dan korup, sehingga memberikan kesan kepada masyarakat 

bahwa politik (dalam beberapa kasus) kotor dan harus dihindari. 

Seorang Mujaddid Muslim, Muhammad Abduh melihat politik sebagai 

pelanggaran akhlak, banyak korupsi, kebohongan dan kecurangan. Bahkan, beliau 

pernah mengutarakan doa taawwudz dalam kegiatan politik, “Aku berlindung kepada 

                                                
11 HR Abu Dawud, tt:340, No.Hadits 2610 Bab Fi al-Kaum Yusafiru, juz III 
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Allah dari masalah politik, dari orang yang menekuni politik dan terlibat urusan 

politik serta dari orang yang mengatur politik dan dari orang yang diatur politik”.12 

Namun jika kita mengacu pada filosofi Imam Al-Ghazali, maka filosofi 

tersebut menjelaskan bahwa politik adalah bagian dari ajaran Islam, karena tugas dan 

ajaran Islam dapat disebarkan melalui kekuatan politik atau penguasa (organisasi 

negara). 

Oleh karena itu, dalam kaitan ini, ushul fiqh pernah mengatakan bahwa“Ma 

la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib” (Jika ada satu kewajiban yang tidak bisa 

dilaksanakan kalau tidak ada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain wajib juga 

diadakan/ dipenuhi). Dengan kata lain, jika kewajiban menyebarkan keutamaan Islam 

tidak dapat efektif jika tidak bersifat politis, maka politik itu menjadi sesuatu yang 

wajib. Inilah yang menajfi fondasi Sejak awal adanya Islam, umat Islam telah 

berpartisipasi dalam politik, berpartisipasi dalam kegiatan nasional, bahkan 

mendirikan negara. Rasulullah.SAW, Kurafar Rashiddin (Khulafaur Rasyidin) dan 

para pemuka Islam sebelumnya telah membuktikan hal ini.13 

Salah satu nilai dan prinsip politik Islam dalam Al-Qur’an adalah anjuran 

yang perlu diperhatikan ketika mengambil keputusan yang relevan dan melibatkan 

banyak orang. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan suara 

terbanyak dan bukan hanya suara dari seorang pemimpin politik adalah keputusan 

                                                
12 Djazuli, Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Rambu-rambu Syariah, 

(Jakarta:Prenada Media Grup, 2007), h.22. 
13 Abd. Mu’in Salim, Fiqih Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al Quran ( Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2002), h.54. 
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yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan prinsip politik Alquran. Ini dijelaskan di 

(QS.Ali Imran [3] :159).  

ا غَلِيْظَ الْقَلْ فَ  ِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّ نَ اللّٰه  لَهُمْ كَۖ  فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ وْا مِنْ حَوْلِ نْفَضُّ بِ لَ بِمَا رَحْمَةٍ م ِ

 ۗ ِ َ وَشَاوِرْهُمْ فِى الَْمْرِۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتوََكَّلْ عَلَى اللّٰه لِيْنَ حِبُّ ا يُ انَِّ اللّٰه  ١٥٩ - لْمُتوََك ِ

Terjemahnya : 

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap 

mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah 

ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. 

Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakAllah kepada 

Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.” (QS.Ali Imran [3] :159).14 

 

Untuk mulai menafsirkan ayat ini, Buya Hamka memulai dengan 

menggunakan kata pujian untuk menjelaskan sikap kepemimpinan nabi, sehingga 

mulai menjelaskan ayat 159 Alquran. Menurutnya, Rasula sebagai pemimpin umat 

Islam memang menunjukkan sikap lembutnya terhadap pemimpin memungkinkan 

dirinya untuk membimbing dan melatih umat Islam dengan baik. Serta sikap berfikir 

saat menghadapi masalah dengan orang-orang disekitarnya. 

Lebih lanjut Buya Hamka mengemukakan bahwa penjelasan utama Al-Qur’an 

bagian 159 oleh Ali Imran adalah tentang ilmu kepemimpinan dalam Islam. Dia 

berarti "pengetahuan kepemimpinan" dan ayat ini menuntut para pemimpin Islam 

untuk rendah hati dalam kepemimpinan. Menurutnya, pemimpin yang kasar, keras 

                                                
14 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung : Gema 

Risalah Press, 2015), h.51. 
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kepala, dan kaku bukan hanya pemimpin yang tidak taat Alquran, tetapi juga 

dihindari oleh banyak orang. 

Menurutnya, pemimpin seperti itu tidak akan berhasil memimpin. Ayat ini 

menggambarkan politik Islam sebagai nilai dan prinsip politik yang mendorong 

musyawarah. Menurut Mufasil, inilah nilai-nilai politik dan prinsip-prinsip 

Pemerintahan dan penting dalam Alquran. mufassir juga mengatakan bahwa 

pemimpin harus bisa mendengarkan suara rakyat ketika merumuskan kebijakan 

publik dan mendengarkan pandangan banyak orang tentang nilai dan prinsip politik 

Islam.  

b. Pengertian Politik Dinasti 

Dinasti merupakan rangkaian Strategi politik manusia untuk merebut 

kekuasaan, oleh karena itu kekuasaan yang dimiliki diwarisi kepada keluarga, kerbat, 

atau orang lain yang memiliki hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan 

sebelumnya sehingga kekuasaann tersebutdapat dipertahankan di sisinya. 

Secara sederhana Politik Dinasti dijelaskan sebagai sistem kekuasaan politik 

atau peran politik yang diwariskan dari generasi ke generasi atau dijalankan oleh 

salah satu keluarga atau kerabat dekat. Biasanya Terbentuknya sistem politik ini 
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karena tingginya kepedulian anggota keluarga terhadap politik, dan arah dinasti 

politik ini biasanya adalah kekuasaan.15 

Pandangan lain mengatakan, bahwa dinasti politik adalah rangkaian strategi 

manusia yang bertujuan untuk merebut kekuasaan, oleh karena itu dengan 

mengalihkan kekuasaan yang telah dimilikinya kepada orang yang memiliki ikatan 

kekeluargaan dengan mantan pemegang kekuasaan sebelumnya, sehingga kekuasaan 

dapat tetap berada di sisinya.  Dalam institusi politik, mereka yang masih memiliki 

hubungan dekat dengan keluarganya biasanya cukup beruntung untuk menduduki 

posisi penting dalam Pemerintahan. 

Politik Dinasti sendiri dicirikan adanya pengaruh politik para pendahulunya 

(melalui pengangkatan anak, istri, paman, dan lain lain.) Menempati posisi strategis 

di lembaga negara dan partai politik serta membentuk jaringan kekuasaan. Sementara 

itu, politik dinasti merupakan dinasti– dinasti politik yang memainkan peran utama 

dalam permainan politik tingkat atas, sementara rakyat pemilih hanya bermain di 

pinggiran Pada pengertian yang lain,Politik dinasti adalah proses mewujudkan 

kekuasaan dan terus mengikuti mekanisme demokrasi melalui sistem kepartaian 

dengan aturan main di dalam partai terkait. Menurut Zulkieflimansyah (Zulkie 

                                                
15 Rozali, Fenomena Dinasti Politik Pemerintahan Desa, ( Jurnal Ilmu Pemerintahan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, 2015), h.45. 
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flimansyah), jika dinasti politik bisa mencapai hegemoni, kemungkinan besar akan 

menjadi kekuatan nepotisme.16 

Dinasti politik juga memiliki konotasi positif dan negatif. Faktor negatif dan 

positif ini bergantung pada proses dan hasil kekuasaan/ kepemimpinan yang dimiliki 

oleh pemengang jaringan dinasti politik. Jika proses pemilu adil dan demokratis, dan 

kepemimpinan proses pemilu membawa manfaat bagi pembangunan dan 

kesejahteraan masyarakat, maka dinasti politik bisa menjadi positif. Namun, jika yang 

terjadi justru sebaliknya, bisa jadi negatif. Selain itu, makna positif dan negatif dari 

dinasti politik juga bergantung pada kondisi sosial masyarakat, sistem hukum dan 

penegakan hukum, serta realitas kelembagaan politik.17 

Fenomena politik dinasti di Indonesia juga merupakan bagian dari budaya di 

Indonesia. Budaya primordial adalah suatu pandangan atau pemahaman yang 

berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa oleh seorang anak, baik mengenai tradisi, 

adat istiadat, kepercayaan, dan segala sesuatu yang ada di lingkungan pertama ini. 

digunakan calon petahana atau kepala daerah untuk menarik suara dari masyarakat 

yang menolak hal-hal baru.18 

 

                                                
16 Cipto, Bambang, Indonesia Memasuki Era Politik Dinasti : Dari Bilik Suara Kemasa 

Depan Indonesia Potret Konflik Pasca Pemilu Dan Nasib Reformasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 1999), h.113. 
 
17 Eriyanto. 2012. Dinasti Politik dalam Pilkada: Menguntungkan atau Merugikan Kandidat? 

(Kasus Pilkada Kabupaten Kediri). Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 36, MIPI, Jakarta, h. 68-90. 
 
  18 Hotumo hangi dan rodiyah, politik dinasti di Indonesia: tradisi atau demokrasi, 

jurnal informasi hukum dan hukum, Vol.2 No.1, 2020, h.131 
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2. Faktor faktor politik Dinasti 

a. Latar belakang terjadinya politik dinasti 

1) Adanya tokoh awal atau figur awal dalam suatu kekuasaan 

Pemerintahan, dengan demikian memberi peluang bagi penguasa 

tersebut untuk dapat memberi pengaruh dan mengarahkan kepada 

keluarganya untuk dapat ikut serta andil dalam perpolitikan yang sedang 

berlangsung dan berupaya memperkenalkan keluarganya kepada para 

politikus dan kepada rakyat pada umumnya, serta berusaha 

menempatkan keluarganya pada posisi-posisi strategis. 

2) Untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi demi kepentingan pribadi 

dan keluarga serta golongan. 

3) Adanya keputusan untuk membangun kembali kekuasaan dari keluarga 

terdahulu yang telah lama hilang. 

4) Adanya pengaruh dari luar negeri yang telah menerapkan politik dinasti 

b. Faktor umum penyebab terjadinya politik dinasti 

1) Kondisi sosial budaya masyarakat yang hingga kini belum 

sepenuhnya beranjak dari budaya parokial ke budaya partisipan. Da-

lam budaya parokial, pilihan lebih   Ditentukan oleh kedekatan emo-

sional dan primordia lserta pendasaran mistis yang mengandalkan 

adanya hubungan kepemimpinan dalam hal kekuasaan. Pandangan 

ini dipengaruhi oleh tradisi kerajaan yang masih menjangkiti 
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paradigma masyarakat sampai sekarang sehingga seolah-olah 

menjadi sebuah keniscayaan. Meski tidak secara keselurahan, tipe 

masyarakat seperti ini bisa ditemukan pada masyarakat jawa dan 

masyarakat di daerah lain di mana warisan tradisi kerajaan sangat 

kental. 

2) Dinasti politik sangat erat kaitannya dengan partai politik, sehingga 

kemunculannya tidak lepas dari aturan dan mekanisme partai dalam 

menjalankan fungsi distribusi kekuasaan. Selama partai hanya 

dipahami sebagai mesin politik yang membawa rakyat ke tampuk 

kekuasaan dengan melupakan fungsi-fungsi lain (seperti public 

assembly (penghimpunan aspirasi masyarakat), penguasaan atas 

penyelenggaraan Pemerintahan, dan pendidikan politik). Oleh karena 

itu, terlihat dari kecenderungan parpol tertentu untuk mencalonkan 

keluarga penguasa dan tokoh politik lama di tingkat legislatif dan 

Pemerintahan. 

3) Prinsip demokrasi di mana setiap warga negara berhak memilih dan 

dipilih menjadi penguasa. Sehingga memberi kesempatan kepada 

siapapun dan tidak terlepas hal itu pada politik dinasti. 

c. Faktor munculnya politik dinasti didunia  

1) Pertama, dalam bentuk dinasti murni, dimana Keluarga yang 

bersangkutan telah menerapkan cita-cita dan nilai politik. Artinya, 

dinasti seperti itu memandang politik sebagai arena perebutan dalam 
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lingkup keluarga. Oleh karena itu nilai politik yang dijalankan berasal 

dari pembinaan dan latar belakang keluarga. Karena sudah 

dibudidayakan, maka nilai-nilai tersebut akan diwariskan dari 

generasi ke generasi, serta diteliti dan dikembangkan. Dinasti murni 

ini lebih biasanya akan bertahan lama, dan dilestarikan dari generasi 

ke generasi. 

2) Kedua adalah politik dinasti temporer. Dinasti ini muncul karena 

kondisi sosial politik yang ada di negara tersebut. Biasanya generasi 

ini menjadi politisi, tidak disebabkan oleh nilai-nilai yang 

dibudayakan tetapi lebih sebagai kewajiban moral dari tuntunan 

situasi sosial dan politik. Dalam dinasti politik temporer ini 

penanaman nilai-nilai politik tidak berlangsung secara signifikan akan 

tetapi solidaritas sebagai pihak yang tertekan adalah representasi 

keberhasilan. Solidaritas inilah yang nampaknya lebih kuat perannya 

dibandingan dengan figur dan keterampilan politik yang dimiliki oleh 

keturunan dalam dinasti politik.19 

3. Tipe tipe Politik Dinasti 

a. Tipe pertama, dalam bentuk yang halus, yaitu politik  dinasti yang  

muncul karna adanyadorongan  kerabat elit.lama untuk 

terusmemegang "kekuasaan yang secara demokratis diberikan oleh 

                                                
19 Susanti, Martien Herna. Dinasti politik dalam Pilkada Indonesia. *(Journal of Government 

and Civil Society. Vol.1,No.2, 2017) h.111-119 
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para pendahulu mereka". Pada jenis ini, etika demokrasi modern dis-

esuaikan dengan mempersiapkan anak-anak yang relevan dalam sys-

tem.pendidikan sedini mungkin dan melakukan rekrutmen politik. 

Karena itu, kemunculannya bukan karena faktor darah dan keluarga, 

melainkan karena faktor politik yang lebih natural dan rasional. 

Demokrasi masih menggunakan metode ini. 

b. Tipe kedua,.politik dinasti tampil dengan cara yang lebih vulgar dan 

identik dengan otoritarianisme. Itu berawal dari sistem politik mod-

ern yang sebelumnya dibekukan dan diatur, sehingga masyarakat 

hanya bisa menyeleksi anak-anak dari keluarga penguasa lama me-

lalui perwakilannya. Karena itu, yang sebenarnya terjadi adalah poli-

tik dinasti, yang bukan sukarela (dengan persetujuan) melainkan pili-

han yang represif. Sistem Pemerintahan otoriter mendahului dinasti 

dan memberikan dasar bagi kebangkitan politik dinasti. Dalam proses 

ini, faktor genetik disiapkan sebagai ahli waris, terlepas dari apakah 

mereka telah dipersiapkan dan dididik dengan cermat, tetapi mereka 

hanya dipersiapkan sebagai ahli waris tanpa dididik dan dipersiapkan. 

c. Tipe ketiga, Politik dinasti yang muncul lebih unik. Dengan 

menggunakan sistem demokrasi baru , politik dinasti hanya muncul 

sebagai bagian dari mekanisme kekuasaan pribadi. Dalam mekanisme 

ini, politik dinasti bekerja erat dengan politik moneter, kapitalisme 

media, dan budaya sponsor, yang terakhir digunakan dan dimanipu-
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lasi untuk "memberi makan" pandangan politik dan mendapatkan 

pembenaran politik. 

C. Desa 

1. Pengertian Desa 

Secara etimologis, kata "Desa" berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti 

rumah, tempat asal, atau tempat lahir.Secara geografis, Desa diartikan sebagai 

kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri sesuai 

dengan asal usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. 

Dalam pengertian umum, Desa adalah suatu fenomena yang bersifat 

universal, sebagai komunitas kecil Desa ada di manapun, dan terikat pada lokalitas 

tertentu sebagai tempat tinggal (permanen) atau untuk memenuhi kebutuhannya 

dimana sangata bergantung pada sektor pertanian.   

Dalam pengertian umum Desa dikaitkan dengan sektor pertanian. Egon E. 

Bergel mendefinisikan Desa sebagai "tempat tinggal petani". Namun faktanya faktor 

pertanian bukanlah fitur penting di setiap Desa. Sebaliknya, ciri utama masing-

masing Desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal (bermukim) kelompok 

masyarakat yang relatif kecil.Menurut Koentjaraningrat dalam bukunya yang ber-

judul "Komunitas Pedesaan di Indonesia" memberikan pemahaman tentang Desa 

dengan membagi makna komunitas menjadi dua jenis, yaitu komunitas besar (misal-

nya kota, negara bagian, Desa) dan komunitas kecil. (Misalnya: band, Desa, ke-

lompok masyarakat, dll. Dalam hal ini, Koentjaraningrat mengartikan Desa sebagai 
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"komunitas kecil yang terpelihara secara permanen di satu tempat".Koentjaraningra 

tidak memastikan bahwa masyarakat pedesaan sangat bergantung pada sektor per-

tanian.Artinya, sebagai masyarakat kecil, masyarakat pedesaan tidak hanya bisa be-

rada di sektor pertanian, tetapi juga memiliki kegiatan ekonomi yang beragam.20 

Paul H. Landis, memberikan definisi Desa dengan membagi tiga jenis. Untuk 

analisis statistik, Desa didefinisikan sebagai lingkungan yang berpenduduk kurang 

dari 2500 orang.Untuk tujuan psikoanalisis sosial, Desa didefinisikan sebagai ling-

kungan di mana penduduk memiliki hubungan yang dekat dan informal dengan rekan 

senegaranya.Sedangkan untuk tujuan analisa ekonomi, Desa didefinisikan sebagai 

suatu lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian. Menurut H.A.W. 

Widjaja, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dan susunan aslinya ber-

dasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. 21 

Landasan ideologis Pemerintahan pedesaan adalah keberagaman, partisipasi, 

otonomi sejati, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Kesatuan masyarakat 

hukum dengan batas wilayah berhak mengurus dan mengurus urusan Pemerintahan, 

kepentingan masyarakat lokal berdasarkan prakarsa masyarakat, hak adat atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Desa itu sendiri dibentuk.dengan mempertimbangkan asal usul Desa.dan 

kondisi sosial budaya masyarakat setempat atas prakarsa masyarakat. Desa dapat 

                                                
20 Sutoro Eko. 2015.Kepemimpinan Desa. Jakarta. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. 
21 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 
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dibentuk dengancara:  menggabungkan beberapa Desa atau Desa berdampingan, atau 

membagi Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau membentuk Desa di luar Desa.yang 

ada. Pembentukan Desa.tidak hanya sejalan.dengan kemauan lembaga Desa yang 

memiliki kewenangan untuk mengatur seluruh kegiatan di Desa (seperti memben-

tuk.atau mendirikan.organisasi baru). Pembentukan Desa juga harus sesuai dengan 

peraturan yang ada, dan dasar hukum pembentukan Desa adalah Undang-Undang 

Nomor 6 tahun 2004, dan.selanjutnya diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 yang 

telah direvisi menjadi PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014.UU No 6 Tahun 2014 dalam pasal 8 pembetukan Desa 

harus memenuhi syarat sebagai berikut:. 

a. Batas usia Desa.induk paling sedikit 5 (lima). tahun terhitung sejak pemben-

tukan;  

b. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3) b;  

c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah 

d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai 

dengan adat istiadat Desa;  

e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia,. dan 

sumber daya ekonomi pendukung;  

f. Batas wilayah Desa’yang dinyatakan dalam bentuk peta.Desa yang.telah 

ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota 

g.  Sarana dan prasarana.bagi Pemerintahan Desa.dan pelayanan publik; dan terse-

dianya dana operasional, penghasilan tetap,dan tunjangan lainnya bagi 
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perangkat Pemerintah.Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Landasan hukum yang menjadi latar belakang pembentukan suatu 

Desa, ada hal lain yang harus dilengkapi juga yaitu unsur-unsur Desa. 

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan unsur-unsur Desa adalah komponen-komponen 

pembentuk Desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen-komponen tersebut ada-

lah : 

a. Wilayah Desa, merupakan wilayah yang menjadi.bagian dari wilayah Kecamatan 

Penduduk atau masyarakat Desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal di Desa 

selama beberapa.waktu secara berturut-turut.  

b. Pemerintahan adalah suatu system tentang pemerintah sendiri dalam arti dipilih 

sendiri oleh penduduk.Desa yang nantinya.akan bertanggung jawab.kepada rakyat 

Desa.  

c. Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri. Landasan 

dan unsur-unsur pemerintah Desa merupakan salah satu beberapa hal yang harus 

diperhatikan oleh pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahannya, 

keseluruhan yang tersebut di atas merupakan aturan atau dasar ideal pelaksanaan 

Pemerintahan Desa.  

1) Otonomi daerah yang diterapkan membantu pemerintah Desa dalam 

melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah di tentukan 

bisa dijalankan dengan maksimal. Otonomi tersebut memberi peranan 

seutuhnya pada pemerintah Desa dalam mengatur rumah tangga sendiri 

dengan tetap berpegang teguh pada kearifan local yang dimiliki masyarakat 
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tersebut, karena masyarakat adalah unsur yang paling mendasar terciptanya 

Desa yang merupakan Pemerintahan yang paling terkecil. 

2) Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam UU No 6 tahun 

2014 tentang Desa:  

a) kewenangan berdasarkan hak asal usul;  

b) kewenangan lokal berskala Desa;  

c) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan  

d)  kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Pengertian Pemerintahan Desa  

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan nasional, dan 

pelaksanaannya ditujukan kepada Desa. Administrasi perDesaan adalah proses meng-

gabungkan upaya masyarakat pedesaan yang bersangkutan dengan upaya pemerintah 

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terkait, Pemerintah Desa dianggap sebagai 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yurisdiksi dan berhak 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan adat dan 

keturunan yang diakui dan / atau ditentukan. Ketentuan Undang-Undang Dasar Nega-

ra Republik Indonesia dalam sistem Pemerintahan nasional/daerah.Landasan 

pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah Desa adalah keanekaragaman, 
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partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.Dalam 

konteks UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Desa adalah kepala Desa 

yang dibantu oleh perangkat Desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dalam menjalankan tugasnya. 

3. Tugas dan fungsi Pemerintahan Desa 

Pada pasal 26 ayat (2) menyatakan, bahwa Dalam melaksanakan tugas Kepala 

Desa berwenang:  

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;  

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; 

c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; 

d. menetapkan Peraturan Desa;  

e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;  

f. membina kehidupan masyarakat Desa;  

g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;  

h. membinadan meningkatkan perekonomian Desa serta   mengintegrasi-

kannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuksebesar-

besarnya kemakmuran masyarakat Desa;  

i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;  

j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;  

k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; 

l. memanfaatkan teknologi tepat guna;  
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m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;  

n. mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perun-

dangundangan; dan  

o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perudang-undangan.22 

Sesuai dengan kewenangan kepala Desa, ia mengemban tanggung jawab 

besar sesuai dengan ketentuan hukum, oleh karena itu agar efektif ia harus 

melimpahkan kekuasaan kepada pembantunya atau memberikan kewenangan. Oleh 

karena itu, dalam menjalankan kewenangan kepala Desa, sebagaimana ditegaskan 

dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu dalam 

melaksanakan tugas, kepala Desa berhak: 

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 

lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;  

d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang ilaksanakan; dan  

e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepa-

                                                
22 undang - undang Republik Indonesia Pasal 26 ayat (2) undang-undang No. 6 Tahun 2014 

tentang Desa 
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daperangkat Desa.23 

4. Landasan yuridis pemilihan kepala Desa 

Pemilihan kepala Desa merupakan kontestasi politik yang paling menarik 

perhatian masyarakat karna perebutan kekuasaan ini dinilai sangat sengit dan berkelas 

bagi mereka yang berada diperesaan. Landasan Hukum pemilihan kepala Desa sendiri 

terdapat pada Permendagri No 65 tahun 2017 tentang pemilihan kepala Desa sebagai 

perubahan atas permendagri No 112 tahun 2014.Salah satu perubahan terdapat Pada 

Ketentuan huruf g Pasal 21 (dihapus), sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:  

a. warga negara Republik Indonesia; 

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-

undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, serta  memper-

tahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indone-

sia dan Bhinneka Tunggal Ika; 

d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau 

sederajat 

e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;  

f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa; 

g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;  

                                                
      23 undang undang Repoblik Indonesia pasal 26 ayat (3) undang-undang No. 6 Tahun 2014 

tentang Desa 
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h. tidak pernah dijatuhi  pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) ta-

hun  atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana 

penjara dan mengumumkkan secara jujur dan terbuka kepada publik 

bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku 

kejahatan berulang-ulang; 

i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

j. Berbadan sehat;   

k. Tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan  

1) Syarat lain yang diatur dalam peraturan Daerah. 

 Panitia pemilihan kepala Desa mempunyai tugas mengenai mekanisme pem-

ilihannya, sebagaimana diatur pada pasal 5 sebagaimana berikut: 

a) Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, 

mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan 

pemilihan; 

b) Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada  

Bupati/Walikota melalui camat; 

c) Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih; 

d) Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon; 

e) Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan; 
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f) Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan; 

g) Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye; 

h) Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat 

pemungutan suara; 

i) Melaksanakan pemungutan suara; 

j) Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan 

mengumumkan hasil pemilihan; 

k) Menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan 

l) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.24 

 

  

                                                
24 Permendagri No 65 tahun 2017 tentang pemilihan kepala Desa perubahan atas permendagri 

No 112 tahun 2014.   
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research), deskriptif 

Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah 

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan cara meli-

batkan berbagai metode yang ada.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa balleanging kecamatan Ujung Loe Kabupaten 

Bulukumba, pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan Desa balleanging kecamatan 

Ujung Loe Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu Desa yang masih 

menerapkan sistem politik dinasti. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan pada pada penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola fikir 

yang digunakan dalam menganalisis sasaran yang dijadikan acuan dalam 

menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan pola fikir yang digunakan. Adapun 

pendekatan penelitian yang digunakan ialah : 

1. Pendekatan Yuridis adalah suatu metode yang menekankan pada suatu 

penelitian yang melihat pada peraturan perundang-undagan yang berlaku da-

lam hal ini Permendagri 65 tahun 2017 tentang pemilihan kepala Desa. 
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2. Pendekatan Normatif Syar’i (teologi Normatif), pendekatan ini melihat apa 

yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadist. 

3. Pendekatan sosiologi dimana  salah satu metode pengumpulan data yang 

digunakan oleh peneliti  yaitu metode wawancara dan obeservasi baik secara 

langsung maupun tidak langsung.  

C. Sumber Data 

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari wawancara langsung 

dengan para responden. Daftar Pertanyaan dibuat untuk melakukan 

wawancara bertujuan untuk menghimpun informasi yang terdiri dari Man-

tan Kepala Desa Balleangin periode 2014-2020, tokoh agama, dan Tokoh 

Masyarakat. 

2. Data sekunder yakni data yang di peroleh dari kantor Desadan bacaan-

bacaan yang berkaitan dengan penelitian seperti Buku-buku, jurnal, artikel 

baik dari media atau internet. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, Karena tujuan utama dalam penelitian dalah mendapatkan data. 

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang 

dibutuhkan dalam mencapai tujuan peneliti, adapun metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitia ini adalah: 
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1. Observasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

langsung umtuk memperoleh data yang berkaitan dengan objek penelitian 

mengenai analisis Hukum dan Sosial tentang Dinasti politik Desa 

2. Wawancara merupakan proses Tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara Lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan secara mendalam dan mendetail. 

3. Dokumentasi merupakan proses mengumpulkan sejumlah fakta dan data 

yang tersimpan dalam bahan dan bentuk dokumentasi. Sebagaian besar 

zagbdata yang ada yaitu terdiri dari surat, catatan harian, cendera mata, 

artefak, dan foto.2 

4. Studi kepustakaan yaitu mengacu pada data-data yang telah ditulis oleh 

peneliti sebelumnya yann memiliki keterkaitn dengan masalah yang akan 

dipecahkan. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian merupakan sebuah alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan 

merujuk pada Metodologi Penelitian. Adapun instrumen pada penelitian yang akan 

digunakan sebagai berikut : 

 

                                                
2Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah, (Jakarta: 

Kencana, 2011), h. 141. 
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1. Penelitian sebagai instrument utama 

2. Pedoman wawancara ialah alat yang digunakan untuk melakukan 

wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 

informan yang berupa daftar pertanyaan. 

3. Buku catatan dan alat Tulis adalah alat yang berfungsi mencatat dan 

menulis semua percakapan dengan narasumber 

4. Kamera yaitu alat yang digunakan untuk memotret hal-hal penting yang 

emnunjang penelitian seperti memotret peneliti yang sedang melakukan 

pembicaraan dengan informan. 

F. Teknik Pengolah dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data 

yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, 

rancangan dan sifat penelitian Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara 

lain sebagai berikut : 

a. Editing data yaitu Proses pemeriksaan data dari hasil penelitian yang 

bertujuan untuk mengecek kembali data dan mengetahui relevan 

(hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam 

menemukan jawaban dari permasalahan. Hal ini dilakukan dengan 
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tujuan mendapat data yang factual dan berkualitas sesuai dengan 

literature yang didapat dari sumber bacaan. 

b. Cooding data yaitu proses untuk mengklarifikasikan jawaban-jawaban 

menurut kriteria atau macam-macam yang ditetapkan.3 

c. Identifikasi data yaitu  dengan mengumpulkan beberapa Literatur, 

kemudian memilah-milah dan memisahkan yang akan di bahas. 

2. Analisis Data 

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah 

berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan yaitu analisi data 

Kualitatif, analisis data deskriptif kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan 

cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan 

yang dapat dikelolah, mencari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali 

dengan data-data yang berasal dari literature bacaan. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Jenis penelitian kualitatif memiliki standarisasi  tersendiri dalam menentukan 

tingkat kepercayaan terhadap sebuah data yang ditemukan dilapangan. Pandangan 

umum terhadap data yang ditemukan dilapanagan cenderung individualistic atau 

dipengaruhi oleh objektivitas peneliti menjadikandata tersebut dinyatakan 

objektivitasnya. Hal ini tidak terlepas dari instrument penelitian dan validasi peneliti 

sebagai instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. 

                                                
3 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Edisi Pertama  (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2006), h.126. 
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Data yang dihasilkan sesuai dengan temuan peneliti dideskripsikan sesua 

dengan pandangn subjektif  peneliti mengenai apa yang telah diperoleh selama 

melakukan penelitian. Penentuan dan penafsiran peneliti terhadap temuan dilapangan 

sangat dipengaruhi oleh intelektual dan analisa peneliti dalam mengelaborasi sebuah 

data. Sehingga gagasan seubjektif yang akan disampaikan tetap mengacu pada konsep 

rasional yang menjadikn rasio sebagai alat bedah dalm mengurai sebuah data yang 

diperoleh. Data yang diperoleh peneliti harus berekuivalen dengan reakitas yang ada 

dilapangan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1.  Desa Balleangging 

 Desa Balleanging merupakan salah satu wilayah yang terletak di Kecamatan 

Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba , Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan titik koordi-

nat : 120.314152 BT / -5.460523 LS.  Dengan luas 2.161,000000 yang terdiri dari 3 

dusun  yaitu dusun Balleangging, dusun Mattoangging, dan dusun Sapiri Pangka, di-

mana sebelah utara berbatasan dengan Desa Paccarammengan, sebelah selatan ber-

batasan dengan Desa Balong, sebelah timur berbatasan dengan Desa manyampa, dan 

sebelah barat berbatasan dengan Desa Tamatto.  

 

2.   Iklim dan cuaca 

 Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Bulukumba, 

Kecamatan Ujung Loe, khususnya di Desa Balleanging terdapat dua musim, yaitu 
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musim kemarau dan musim penghujan. Dimana musim kemarau biasanya terjadi di-

antar bulan bulan juni hingga September, sedangkan musim penghujan dimulai pada 

bulan pada bulan Desember hingga Maret.  Sehingga untuk bulan April- Mei dan Ok-

tober- November merupakan peralihan. Sedangkan  untuk suhu dikabupaten 

bulukumba khususnya di Desa Balleanging berkisar 23,82’C -27,68’C. Sehingga 

klasifikasinya beriklim lembab. 

3.  Jumlah penduduk  

 Untuk jumlah penduduk Desa Balleanging terdapat 2.754 jiwa dengan jumlah 

kepala keluarga sebnayak 814, dimana jumlah penduduk laki laki sebanyak 1.219, 

penduduk perempuan 1.535. dan mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai 

petani. Sehingga dalam data dijelaskan bahwa rata rata masyarakat Desa Balleanging 

memiliki memiliki tingkat kesejateraan yang layak. 

      Table 1.1 Jumlah Penduduk Desa Balleanging Kecamatan Ujung Loe Kabu-

paten Bulukumba 

  1 Jumlah Laki-Laki (Orang) 1.219 

  2 Jumlah Perempuan (orang) 1.535 

  3 Jumlah Total (orang) 2.754 

  4 Jumlah Kepala Keluarga (KK) 814 

  5 Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM2 127 

Sumber:  Arsip Desa Balleanging Tahun 2020 
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Tabel 1.1 menjelaskan bahwa penduduk Desa Balleanging berjumlah 2.754 penduduk 

diantaranya jumlah laki-laki 1.219 dan Perempuan 1.535 dengan jumlah kepala 

keluarga 814 dan jumlah kepadatan penduduk 127 Km2 .maka dari itu persentase per-

empuan lebih banyak dari laki-laki.                            

       Table 1.2 Tingkat Kesejateraan Penduduk Desa Balleanging 

  1 Keluarga Prasejahtera (KK) 289 

  2 Keluarga Sejahtera 1 (KK) 241 

  3 Keluarga Sejahtera 2 (KK) 92 

  4 Keluarga Sejahtera 3 (KK) 68 

  5 Keluarga Sejahtera 3+(KK) 35 

  6 Jumlah keluarga 725 

Sumber : Arsip Desa Balleangging Tahun 2020  

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa Desa tersebut memiliki 725 Keluarga , dengan Tingkat 

kesejateraan penduduk Desa Balleanging Rata-rata berada ditingkat keluarga prase-

jatera  dengan jumlah sebanyak 289 KK, Keluarga Sejatera 1 sebenyak 241, keluarga 

sejatera 2 sebanyak 92 KK , keluarga dengan tingkat kesejatera 3+ sebanyak 35 KK 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa presentase kesejateraan penduduk didesa 

tersebut didominasi oleh keluarga prasejatera. 
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Table 1.3 Pekerjaan/Mata Pencaharian 

No Jenis Pekerjaan Laki- laki 

(Orang) 

Perempuan 

(orang) 

Jumlah 

(orang) 

1 Petani 545 243 788 

2 Buruh Tani 212 65 275 

3 Pegawai Negeri Sipil 11 15 17 

4 Pedagang Barang Ko-

lontong 

25 15 40 

5 Pegawai Swata 6 20 26 

6 Bidan Swasta 0 2 2 

7 TNI 5 0 5 

Sumber :Arsip Desa Balleanging Tahun 2020 

B. Identitas Responden 

No. Nama Jenis 

kelamin 

Tempat, 

tanggal 

lahir 

Pendidikan Jab-

atan 

Usia 

1. D. Johan Boto L Bulukumba, 31 

Desember1955 

SLTA 

Sederajat 

Mantan 
kepala 

Desa  

Bal-

leanging 

66 thn 

2.  Muh. Syahrir 

H. Bundu 

L Pallangisang, 

14 Juli 1975 

SLTA 

Sederajat 

Mantan 

kepala 

Desa  

Bal-

leanging 

46 

thn 

3. Syamsul Bahri L  Strata Satu 

(S-1) 

  

 

 

C. Proses Pemilihan Kepala Desa Balleanging 
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1. Sejarah Pemilihan Desa Balleanging Pada masa Kegellarangan 

          Pada abad ke 17 M Sulawesi  Selatan memiliki 3 kerajaan besar yaitu kerajaan 

Gowa, kerajaan Luwu, dan Kerajaan Bone. Bulukumba sendiri merupakan wilayah 

taklukan dari ketiga kerajaan besar tersebut secara bergantian. Karna terjadinya pe-

rebutan wilayah kekuassan pada masa itu akhirnya terbentuklah kerajaan kecil. Yang 

membawahi beberapa kegellaranggan yang dimana kegellerangan tersebut dipimpin 

oleh seorang Gallarang.    

            Gallarang merupakan seorang yang menduduki jabatan sebagai kepala 

pelaksana pemerintaham yang wilayahnya berada dibawah kepemimpinan kera-

jaan.dimana pada saat itu Desa Balleangging adalah salah satu kawasan yang berada 

didalam wilayah kerajaan Tammatto 

Dalam sejarah kepemimpinan di Desa Balleangging, merupakan wilayah 

yangt pernah menerapkan sistem kepemimpinan Gallarang yang melalui penunjukan 

Belanda dan diteruskan secara turun temurun, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa 

hal inilah yang membentuk politik dinasti di Desa Balleanging hingga saat ini. 

Kepemimpinan  Gallarang di Desa Balleangging dikenal dengan nama Gal-

larang pallanggisang, yang awal mula kegellarangannya dipimpin oleh seorang Gal-

larang perempuan yang bernama  Bombong  Dg. Taralla yang dimana kepemimpinan 

nya merupakan hasil penunjukan langsung dari pihak belanda, setelah kepemimpinan 

Bombong Dg. Taralla berakhir, ditunjuklah Sang anak yang bernama Habai Dg silasa 

sebagai penerus kegellarangan berikutnya. setelah Habai Dg silasa kepemimpinan 
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gallarang pallanggisang dilanjutkan oleh Rokko Dg. Matasa yang merupakan menan-

tu dari Habai Dg.silasa, kemudian setelah 10 tahun memimpin maka kepemimpinan 

Gallarang Rokko Dg Matasa digantikan oleh Bo’go Dg. Mateppo yang merupakan 

Menantu kemenakan dari Habai Dg. Silasa. Selanjutnya pada tahun 1932 di angkatlah 

gallarang Bonggong Dg. Patappo sebagai Gallarang berikutnya, Gallarang Bonggong 

sendiri merupakan cucu dari Habai Dg, silasa, namun tak lama setelah masa jab-

atannya sebagai Gallarang, Bonggong Dg Patappo mengalami pengasingan oleh 

pihak Belanda sehingga pemerintahan pada masa itu ambil alih oleh Lompi Dg. 

Matarang sebagai Pelaksana tugas (PLT) yang juga merupakan menantu kemenakan 

dari Habai Dg. Silasa. namun tak lama setelahnya kepemimpinan Lompi Dg. Mata-

rang kembali di ambil alih oleh Bonggong Dg. Patappo, yang kali ini masa jabatanya 

lebih lama yaitu kurang lebih 24 tahun. Dan Setelah berakhir masa jabatan Bonggong 

Dg. Patappo, maka bersamaan dengan itu berakhirnya berkahirlah pula era 

kegelarangan di Desa Balleangging. 

Inilah yang mengawali Desa gaya lama menuju Desa gaya baru, dimana pada 

saat itu H. Saifuddin yang merupakan menantu kemenakan dari  Bonggong Dg. 

Patappo di anggkat menjadi PLT kepala Desa di Desa Balleangging , setelah 3 tahun 

H. Saifuddin menjadi PLT Kepala Desa maka dilakukanlah pemilihan kepala Desa 

pertama di Desa Balleanging pada tahun 1965 dimana terpilihlah H. Bunddu Dg. 

Manggopo sebagai kepala Desa dengan proses pemilihan dimana pada saat itu dimu-

lailah pemerintah Desa gaya baru. 
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          Bunddu Boto Dg. Manggopo sendiri merupakan cucu dari Gallarang 

Bonggong Dg. Patappo. Setelah menjabat 28 tahun maka kepemimpinan dilanjutkan 

oleh adiknya Djohan Boto Dg. Paruppa yang juga  merupakan cucu dari Gallarang 

Bonggong Dg. patappo, dimana beliau menjabat selama 13 tahun. Selang beberapa 

lama, tepatnya pada tahun 2007 dilakukan kembali pemilihan dan terpilihlah  Muh. 

Syarir H. Bundu Dg. Maruppa, dimana beliau merupakan putra dari H.Bundu Dg. 

Manggopo dan juga cicit Dari Gallarang Bonggong Dg. Patappo, selang 12 tahun  

kepemimpinan Muh. Syahrir H. Bundu Dg. Maruppa berjalan maka dilakukanlah 

pemilihan kembali pada tahun 2020 kemarin  dan terpilihlah Irfandi Bahri S.Sos yang 

juga merupakan cucu dari Gallarang Bonggong Dg. Patappo.9 

Tabel I.4   Daftar Nama Gallarang pallanggisang/Balleanging 

NO. NAMA MASA JABATAN KETERANGAN 

1. Bombong Dg. Taralla 1824 – 1863 Gallarang 

2. Habai Dg. Silasa 1863 – 1919 Gallarang 

3. Rokko Dg. Pahassi 1919 – 1929 Gallarang 

4. Bo’go Dg. Mateppo 1929 – 1932 Gallarang 

5. Bonggong Dg. Patappo 1932 – 1935 Gallarang 

6. Lompi Dg. Matarang 1935-1938 PLT llarng 

7. Bonggong Dg. Patappo 1938-1962 Gallarang 

 

                                                
9 D.Johan Boto ketua lembaga adat dan mantan Kepala Desa Balleanging 1993-2007, wawancara 

,bulukumba 20 juni 2020 
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Tabel I.5 Daftar Nama Kepala Desa Balleanging 

NO. N A M A 

MASA  

JABATAN 

KETERANGAN 

1 Syaifuddin. D 

1962 – 1965 

(3 Tahun) 

PLT 

Kepala Desa 

2 H. Bundu Boto 

1965 – 1993 

(28 tahun) 

Kepala Desa 

3 Djohan. Boto 

1993 – 2007 

(13 Tahun) 

Kepala Desa 

4 Muh.Syahrir H.Bundu 

2007 – 2020 

(12 Tahun) 

Kepala Desa 

5 Irfandi Bahri, S. Sos 2020  s/d  skrg Kepala Desa 

 

2. Proses pemilihan kepala Desa Didesa Baleanging 

Setelah masa kegellaranga berakhir, pada tahun 1965 dilaksanakanlah 

pemilihan kepala Desa untuk pertama kalinya di Desa Balleanging,Karena 

pada saat itu pemerintah Desa diatur oleh Undang – Undang yang dibuat 

oleh Belanda yang berupa RR dan IGO. Dengan mekanisme atau cara 
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 pemilihan yang dilakukan pada dengan menggunakan Undang-Undang 

Regering Reglement (RR) tahun 1854 pasal 128 yang menyatakan 

wewenang masyarakat Desa untuk memilih sendiri Kepala Desa yang 

dikehendaki sesuai dengan Adat istiadat.  Proses pemilihan Kepala Desa 

pada saat itu diawali dengan musyawarah perangkat Desa, dan tokoh 

masyarakat untuk membentuk panitia pemilihan kepala Desa, dimana peni-

tia tersebut bertugas mengadakan pendaftaran calon Kepala Desa dengan 

syarat; tidak buta huruf, dapat menulis, dan cakap kelakuannya. Seperti 

yang dijelaskan oleh D.johan Boto melalui wawancara langsung. 

 Saat Pemilihan pertama pada tahun 1965 terdapat 3 orang calon yaitu: 

H. Bundu, H. saifuddin, dan Pabottinggi.   Pada tahun 1979 terjadi peru-

bahan terkait Undang – Undang dan mekanisme pemilihan Kepala Desa 

dengan terbitnya UU No 5 tahun1979 tentang pokok- pokok Pemerintahan 

Desa.10 

Selanjutnya dijelaskan lagi dalam wawancara langsung dengan informan. 

untuk pemilihan diperiode kedua H. Bundu  berdiri menjadi calon tunggal 

selama 2 kali pemilihan. Setelah masa kepemimpinan H. Bundu Dg. 

Manggopo berakhir maka dilakukanlah pemilihan kembali pada tahun 1993 

dimana terdapat 4 calon yaitu: D.Johan Boto, Ibraham, Pudding, dan Ari-

fuddin. Dan terpilihlah D.Johan Boto. Dg Paruppa sebagai kepala Desa pa-

da saat itu . untuk periode kedua D.Johan Boto kembali maju selaku calon 

petahahan, dengan dua lawan politik yaitu: Ibrahim dan Yusuf. Dimana 

pemilihan saat itu  untuk syarat syarat pencalonan Kepala Desa Desa diatur 

dalam UU NO. 22 Tahun 1999, sedangkan untuk teknis, dan mekanisme 

                                                
10 D.Johan Boto ketua lembaga adat dan mantan Kepala Desa Balleanging 1993-2007, wawancara 

,bulukumba 20 juni 2020. 
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pembentukan penitia pemilihan kepala Desa diatur dalam Keputusan Men-

teri dalam Negeri ( Permendagri) No 6 4 tahun1999.11 

 

            Setelah 13 tahun kepemimpinan D.Johan Boto, maka dilantiklah 

Muh. Syahrir H.Bundu sebagai penerus nahkoda kepemimpinan di Desa 

Balleanging, melalui pemilihan pada tahun 2007, Dalam kesempatan wa-

wancara langsung dengan Muh Syahrir H. Bundu : 

pada saat itu terdapat beberapa calon kepala Desa yaitu : Muh. Asri, 

Mustaking, Muin dan Muh. Syahri H.Bundu. sedangkan untuk perode 

kedua Muh. Syahril berlawanan dengan kamaruddin, Alimuddin, dan 

muin., karna pada 2014 terdapat peraturan baru terkait pemilihan 

Kepala Desa, dimana pada UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur 

terkait masa jabatan yang menajadi 6 tahun dan Kepala Desa petahan-

an dapat menjabat dan mencalonkan diri sebanyak 3 periode. Pada ta-

hun 2020 dilakukan lah pemilihan kembali dimana Muh. Syahrir men-

calonkan dirinya  untuk periode ketiga, dan pada saat itu terdapat 4 

bakal calon: Irfandi Bahri, kamaruddin, dan lutfi fahrullah. Namun da-

lam permilihan tersebur M.Syahrir tidak berhasil terpilih kembali dan 

di angkatlah Irfandi Bahri sebagai kepala Desa yang baru.12 

 

3. Fokus pembangunan Kepala Desa Balleanging Dari Masa Ke masa 

Pada pemerintahan H.Bundu. Dg. Manggopo, Desa Balleanging 

merupakan wilayah dari hasil pemekaran pada era Desa gaya lama, di-

mana pada saat itu wilayah Balleangging dimekarkan  menjadi 3 Desa, 

yang meliputi: Desa pallanggisang (Balleanging), Allu, Manyampa. Dan 

dimekarkan pula dusun bodia dan galagang, yang saat ini menjadi Desa 

                                                
11 D.Johan Boto ketua lembaga adat dan mantan Kepala Desa Balleanging 1993-2007, wawancara 

,bulukumba 20 juni 2020. 
12 Muh Syahrir H. Bundu Mantan  Kepala Desa dalam wawancaea langsung pada tanggal 10 Juni 

2021 
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pacaramengan. Sedangkan untuk progress pembangunan narasumber 

menambahkan bahwa: 

pada pemerintahan H.bundu Dg manggopo yang merupakan ka-

kaknya, terdapat beberapa pembangungan yaitu: Pegadaan Kantor De-

sa, lapangan sebagai sarana olarahraga, masjid, dan adanya kerja sama 

yang dilakukan pemerintah Desa dan PT. Lonsum dalam pengadaan 

perumahan kariawan PT. Lonsum. Sedangkan pada masa pemerinta-

han D.Johan Boto Dg.Paruppa wilayah Desa Balleanging meliputi: 

Dusun Pallanggisang, Dusun Galagang, Dusun Matoangging, Dusun 

Bodia, dan Dusun Sapiri Pangka. Dan untuk Pembangunan yang sem-

pat terlaksana yaitu: pengadaan pasar, sekolah (TK, SD, SMP, Tsana-

wiayah, SMA), Masjid ( Masjid AT-taubah, Al-manar, dan Babulrah-

man), pengaspalan jalan, pengadaan listik, poskambling tiap Dusun, 

posiandu, dan postu, selain dalam pembangunan bentuk fisik beliau 

menuturkan bahwa pada masa pemerintahan beliau lebih berfokus 

kepada bidang pertanian, (penanaman kakao, jambu mente, kapas, ja-

gung, dan kelapa).13 

 

Dari penjelasan diatas dikemukakan bahwa disaat peralihan dari 

Desa gaya lama menuju Desa gaya baru terjadi Pembangunan dibawa 

kepemimpinan H.Bundu Dg. Manggopo, kemudian pembangunan tersebut 

dilanjutkan dan dikembangkan oleh adiknya, sehingga dibawa kepemimpi-

nan mereka Desa Balleanging banyak mengalami kemajuan. Beliau lebih 

lanjut mengatakan bahwa:  

pada masa pemeritahnya, terdapat beberapa dusun yaitu: Dusun Sa-

piripangka , Dusun Pallangisang, Dusun Matoangging, Dusun 

Galagang, Dan Dusun bodia, tapi terjadi pemekaran sehingga untuk 

Dusun Bodia dan Galangang menjadi Desa Paccaramengang.  Dan 

sampai saat ini terdapat 3 dusun yaitu: pallanggisang, mattoangging, 

dan Sapiri pangka. Untuk pembangun pada masa pemerintaha 

M.syahrir yaitu: Renovasi kantor Desa, pembangunan jalan usaha tani, 

                                                
13 D.Johan Boto ketua lembaga adat dan mantan Kepala Desa Balleanging 1993-2007, wawancara 

,bulukumba 20 juni 2020 
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posiandu, puskesmas, tribun lapangan bola Voly dan olahraga. Dan 

berfokus pada 3 program pemerintah pusat yaitu: pembangunan Desa, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.14 

 

Dari hasil wawanvcara diatas dijelaskan bahwa dalam kepemimpinan 

Muh.syahrir H.Bundu terdapat pula pembangunan yang berfokus pada 3 pro-

gram pemerintah pusat yaitu: pembangunan Desa, pembinaan kemasyara-

katan, dan pemberdayaan masyarakat. 

Pada pemerintahan H.Bundu. Dg. Manggopo, Desa Balleanging 

merupakan wilayah dari hasil pemekaran pada era Desa gaya lama, 

dimana pada saat itu wilayah Balleangging dimekarkan  menjadi 3 De-

sa, yang meliputi: Desa pallanggisang (Balleanging), Allu, Manyam-

pa. Dan dimekarkan pula dusun bodia dan galagang, yang saat ini 

menjadi Desa pacaramengan.15 

 

Sejalan dengan ungkapan Djohan Boto yang menyatakan bahwa: 

 

pada pemerintahan H.bundu Dg manggopo yang merupakan ka-

kaknya, terdapat beberapa pembangungan yaitu: Pegadaan Kantor De-

sa, lapangan sebagai sarana olarahraga, masjid, dan adanya kerja sama 

yang dilakukan pemerintah Desa dan PT. Lonsum dalam pengadaan 

perumahan kariawan PT. Lonsum.16 

 

Sedangkan pada masa pemerintahan D.Johan Boto Dg.Paruppa wilayah Desa 

Balleanging meliputi: Dusun Pallanggisang, Dusun Galagang, Dusun Mato-

angging, Dusun Bodia, dan Dusun Sapiri Pangka. Dan untuk Pembangunan 

yang sempat terlaksana yaitu: pengadaan pasar, sekolah (TK, SD, SMP, Tsan-

awiayah, SMA), Masjid ( Masjid AT-\\\s3taubah, Al-manar, dan Babulrah-

                                                
14 Muh. Syahrir H. Bundu Mantan Kepala Desa Balleanging, Wawancara langasung pada 10 Juni 

2021. 
15 Djohan Boto Mantan Kepala Desa Balleanging, Wawancara langasung pada 10 Juni 2021. 
16 Djohan Boto Mantan Kepala Desa Balleanging, Wawancara langasung pada 10 Juni 2021 
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man), pengaspalan jalan, pengadaan listik, poskambling tiap Dusun, posiandu, 

dan postu, selain dalam pembangunan bentuk fisik beliau menuturkan bahwa 

pada masa pemerintahan beliau lebih berfokus kepada bidang pertanian, (pe-

nanaman kakao, jambu mente, kapas, jagung, dan kelapa). 

Dari penjelasan diatas dikemukakan bahwa disaat peralihan dari Desa 

gaya lama menuju Desa gaya baru terjadi Pembangunan dibawa kepemimpi-

nan H.Bundu Dg. Manggopo, kemudian pembangunan tersebut dilanjutkan 

dan dikembangkan oleh adiknya, sehingga dibawa kepemimpinan mereka De-

sa Balleanging banyak mengalami kemajuan. 

Muh. Syahrir H. Bundu menjelaskan bahwa pada masa pemeritahnya, 

terdapat beberapa dusun yaitu: Dusun Sapiripangka , Dusun Pallangisang, 

Dusun Matoangging, Dusun Galagang, Dan Dusun bodia, tapi terjadi 

pemekaran sehingga untuk Dusun Bodia dan Galangang menjadi Desa Pac-

caramengang.  Dan sampai saat ini terdapat 3 dusun yaitu: pallanggisang, mat-

toangging, dan Sapiri pangka. Untuk pembangun pada masa pemerintaha 

M.syahrir yaitu: Renovasi kantor Desa, pembangunan jalan usaha tani, posi-

andu, puskesmas, tribun lapangan bola Voly dan olahraga. Dan berfokus pada 

3 program pemerintah pusat yaitu: pembangunan Desa, pembinaan ke-

masyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

      Dari hasil wawanvcara diatas dijelaskan bahwa dalam kepemimpi-

nan Muh.syahrir H.Bundu terdapat pula pembangunan yang berfokus pada 3 
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program pemerintah pusat yaitu: pembangunan Desa, pembinaan kemasyara-

katan, dan pemberdayaan masyarakat. 

D. Pandangan Masyarakat Terhadap Kepemimpianan Dinasti Di Desa 

Balleanging 

Masyarakat Desa Balleanging termasuk masyarakat yang antusias dalam 

hal memberikan hak suara dalam kontestasi politik, baik dalam pemilihan Pres-

iden, Pemilihan Umum, Pemilihan kepala Daerah, sampai pemilihan kepala De-

sa. hal ini dapat dibuktikan dengan data hasil pemilihan kepala Desa pada tahun 

2020 yang mengalami pengurangan angka golput. Masyarakat Balleanging 

sendiri dikenal mampu mengapresiasi dan memberi masukan terhadap adanya 

kebijakan kebijakan disuatu kepemimpinan. Tidak hanya itu minat masyarakat 

untuk mendudukki roda kepemimpinan juga terlihat sangat besar, dimana hal ini 

dapat dibuktikan bahwa disetiap masa pendaftaran calon terdapat lebih dari 2 

orang pendaftar, sehingga jika diberi kesempatan maka masyarakat cenderung 

tertarik untuk mencalonkan dirinya dalam kontestasi pemilihan Kepala Desa. 

Terkait dengan adanya kepemimpinan satu keluarga respondent menga-

takan bahwa adanya keluarga tersebut sama sekali tidak menutup pelu-

ang bagi masyarakat luas,  masyarakat menganggap bahwa hal tersebut 

adalah proses demokrasi yang melibatkan power keluaraga, karna dise-

tiap pemilihan para calon mengandalkan peran keluarga besar, sehingga 

dapat dikatakan bahwa pemilihan Kepala Desa di Desa Balleanging tid-

ak hanya pertarungan antara individu tapi juga antara keluarga besar 

sang calon.  Hal inilah yang cenderung manarik perhatian masyakat se-

hingga tertarik memberikan hak suaranya, namun hal tersebut bukanlah 

faktor utama bagi masyarakat, karna disisi lain menyarakat terlebih 

melihat visi, misi, dan kapasitas sang calon yang akan berkompe-

tisi.Dalam hal sistem pemerintahan masyarakat juga menilai Desa Bal-
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leanging mengalami kemunduruan karna sisitem pemerintahan cendurng 

kaku dan tidak mengikuti zaman.17 

 

Dari hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa adanya penerusan 

kekuasaan dalam satu linkup keluarag sama sekali tidak mencedarai  proses 

demokrasi, karna diDesa tersebut pemilihan dilakukan berdasarkan Undang 

undang dan aturan yang mengikat, hanya saja keluarga tersebut dinilai mem-

iliki kapasitas dan visi misi yang jelas sehingga kepercayaan masyarakat 

masih cukup kuat terhadap kepemimpinan keluarga tersebut. namun disisi lain 

Dalam hal peran kepala Desa dalam pembangunan dan pengambilan ke-

bijakan. maka Syamsul Bahri  menilai bahwa setiap kepemimpinan di Desa 

Balleanging memiliki ciri khas tersendiri, dimana H. Bundu di kenala sebagai 

Kepala Desa yang berwibawa dan  mampu membawa Pembangunan Bagi De-

sa yang pada saat itu merupakan peralihan dari Desa gaya lama menuju Desa 

gaya baru, sehingga dalam kepemimpinannya dapat dikatankan berhasil 

membawa perubahan bagi Desa yang sedang tahap pembangunan, sedangkan 

untuk kepemimpinan D.Johan Boto dikenal dengan pemimpin yang keras dan 

tegas karna beliau tidak segan dalam hal menindak lanjuti suatu permasala-

han, untuk pembangunan sendiri beliau banyak melanjutkan dan mengadakan 

fasilitas yang mampu mendukung perekonomian masyarakat Desa, semisal 

pasar, dan pemanfaatan lahan dibidang pertanian. Untuk kepemimpinan Muh. 

Sahrir masyarakat menilai beliau sosok yang memiliki gagasan namun terke-

                                                
17 Syamsul Bahri Masyarakat, Wawancara langasung pada 10 Juni 2021. 
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san kaku dalam mengambil kebijakan. mungkin hal inilah yang kurang 

menarik perhatian masyarakat sehingga beliau tidak lagi mampu menarik 

simpati masyarakat pada pencalonan di periodenke tiga. Namun Dalam hal  

pembagunan beliau juga melakukan beberapa pembangunan tidak terkecuali 

mengikuti program program pemerintah pusat . sehingga untuk hal tersebut 

respondent menilai bahwa keluarga tersebut memiliki kapasitas untuk mem-

bangun Desa namun cenderung mengakami kemunduran dalam sisitem 

pemerintahan karna dinilai cenderung kaku ddan tidak mengikuti zaman, 

selain itu masyarakat juga mengharapkan untuk pemerintahan Balleangging 

saat ini mampu membangun baik dan menggeksiskan kembali Desa Bal-

leanging. 

E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Politik Dinasti  

Dalam sejarah islam memang telah dijelaskan bahwa kepemimpinan Di-

nasti pernah ada dan berjalan dalam waktu yang cukup lama. Dalam hal ini poli-

tik dinasti dapat dilihat pada kepemimpinan Umayyah Ibn Abdi Syams Ibn` 

Abdi Manaf , dimana Beliau merupakan salah satu pemimpin dari suku Quraisy 

pada masa Jahiriya. Kepemimpinan Inilah yang disebut Dinasti Umayyah. Di-

mana Dinasti Umayyah mulai memerintah pada tahun 660 M. Dan pada 680 M 

Dinasti ini berubah dari pemerintahan demokratis menjadi monarki, yang 

ditandai dengan adanya politik kekuasaan Mu'awiyah, yang mengharuskan 

rakyatnya bersumpah setia kepada putranya Yazid dan mengankatnya sebagai 

pemimpin. Secara garis besar masa kekhalifahan Umayyah terbagi menjadi dua 
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periode utama, yaitu periode berpusat di Damaskus (sekarang ibu kota Suriah) 

pada tahun 661750, dan rezim Cordoba pada tahun 7561.031 M. Dari Spanyol, 

Andalusia.18 

Secara garis besar kekuasaan Umayyah selama 90 tahun Terbagi men-

jadi dua periode, yaitu periode Shirafa yang berpusat di Damaskus (Suriah) dan 

masa kejayaan Andalusia Spanyol yang berpusat di Cordoba. Oleh karena itu, 

wilayah kekuasaan Khalifah Bani Umayyah sangatlah luas. Wilayah ini men-

cakup sebagian besar Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tengah, dari Afrika 

Selatan hingga pantai Andalusia, termasuk Portugal dan Spanyol. Wilayah 

kekhalifahan Umayyah tidak terlepas dari rangkaian penaklukan yang terus 

menerus dilakukan dan dikomandani oleh para pemimpinnya, dan banyak 

dinamika yang terjadi di kalangan Bani Umayyah. 

Dinasti Umayyah memainkan peran penting dalam perkembangan Islam. 

Khilafah ini pernah diperintah oleh tokoh-tokoh berpengaruh, antara lain Al 

Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Pada masa pemerintahan Al 

Walid bin Abdul Malik (705-715), kekuasaan Khalifah Umayyah meluas ke 

Spanyol. Penaklukan Andalusia terjadi pada tahun 711 M. Pembangunan saat 

ini menjadi prioritas utama. Pembangunan rumah sakit dan Masjid Amaravi di 

Damaskus, Masjid Al-Aqsha di Yerusalem, dan perluasan Masjid Nabawi di 

Madinah adalah semua pemain penting dalam sejarah dinasti Umayyah. Ketika 

Umar bin Abdul Aziz (717720) menjadi Khalifah, bidang keilmuan Islam men-

                                                
18 Anwar sewang, sejarah peradaban islam (pare-pare: stain Pare-pare, 2017) h.92-104 
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jadi prioritas utama. Arsip Hadits, perkembangan bahasa Arab, ilmu qiraah 

(membaca Al Qur'an), fiqh, berbagai karya tulis dan produk ilmiah berkembang 

pesat saat ini. Namun ketika kelompok-kelompok yang tidak puas dengan 

pemerintahnya mulai bermunculan, kejayaan Dinasti Umayyah mulai menurun. 

Bani Abbasiyah memimpin perlawanan dan akhirnya melemahkan Dinasti 

Umayyah. Pertengahan abad ke-6 menjadi masa penting bagi kekhalifahan 

Umayyah. Selama periode ini, Bani Umayyah mulai menderita atas kekalahan 

dari serangan tentara Abbasiyah. Hingga akhirnya, Damaskus diduduki oleh 

Bani Abbasiyah pada tahun 750 M, yang justru menjatuhkan kekuasaan Dinasti 

Umayyah. Sejak itu, berakhirlah masa Umayyah di Damaskus dan dimulailah 

era baru di Andalusia dengan pusatnya di Cordoba, Spanyol. 

Daftar kekhalifaan Umayyah: 

1. Muawiyah I bin Abu Sufyan, 661-680 M  

2. Yazid I bin Muawiyah, 680-683 M 

3. Muawiyah II bin Yazid, 683-684 M  

4. Marwan I bin al-Hakam, 684-685 M  

5. Abdullah bin Zubair bin Awwam, 685 M  

6. (transisi) Abdul-Malik bin Marwan, 685-705 M  

7. Al-Walid I bin Abdul-Malik, 705-715 M  

8. Sulaiman bin Abdul-Malik, 715-717 M  

9. Umar II bin Abdul-Aziz, 717-720 M  

10. Yazid II bin Abdul-Malik, 720-724 M  
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11. Hisyam bin Abdul-Malik, 724-743 M  

12. Al-Walid II bin Yazid II, 743-744 M  

13. Yazid III bin al-Walid, 744 M  

14. Ibrahim bin al-Walid, 744 M  

15. Marwan II bin Muhammad, 744-750 M. 

Setelah runtuhnya dinasti Umayyah, maka kepemimpinan Islam ber-

lanjut pada masa dinasti Abbasiyah. Dinamakan bani Abbasiyyah, karena para 

pendiri dan khalifahnya merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Mutholib 

(paman Nabii Muhammad s.a.w.) Khalifah yang pertama kali menduduki jab-

atan adalah Abdul Abbas Asy Syafah yang berkuasa pada tahun 132 – 136 H / 

750 – 753 M yang kemudian diikuti oleh khalifah-khalifah yang lain silih ber-

ganti sebanyak 37 khalifah.                                     

Diantara khalifah yang besar adalah Abu Abbas Asy Sofa, Abu Jafar al 

Mansyur, Harun ar Rasyid, Al Makmum, Al Mu’tashim dan Al Watsik. 

Mereka adalah khalifah yang memimpin dinasti Abbasiyah ke puncak dan 

masa keemasannya. Setelah itu, hampir tidak ada khalifah yang hebat, karena 

mereka lebih sibuk dengan urusan dunia, dan  memperebutkan kekuasaan. Se-

hingga Khalifah terakhir yang berperang penting dalam kepemimpinana Ab-

basiyah adalah Al Mu`tashim, dimana ia berkuasa pada 656-1258 namun 

dibunuh oleh tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan (cucu Jenghis 

Khan). Setelah al watsik, masih ada 28 khalifah yang memerintah. Tapi, 
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secara umum, mereka tidak membawa kemajuan.  Berikut wilayah kekuasaan 

bani Abbasiyyah kecuali Kordova Spanyol, meliputi : Afrika Utara, Mesir, 

Tripoli dan sekitarnya juga negara-negara yang berbeda di Asia Tengah sepeti 

Turki, Siberika, Romawi Timur, Persia, Irak, Yaman, Palestina, Afghanistan 

dan sebagian India dengan Ibukotanya Bagdad, sekaligus dijadikan s ebagai 

ibu kota negara. Dari sinilah segala kegiatan baik politik, sosial, ekonomi, 

keuangan, kekuasaan, pengetahuan, kebudayaan dan lain-lain dijalankan. 

Kota Baghdad dijadikan sebagai kota pintu terbuka, artinya siapapun 

boleh memasuki dan bertempat tinggal , sehingga semua bangsa yang menga-

nut berbagai agama dan keyakinan bisa bermukim. Baghdad menjadi kota in-

ternasional yang sangat ramai dan didalamnya berkumpul berbagai unsur : 

Arab, Turki, Persia, Romawi. Qibthi dan sebagainya. 

Sehingga bisa dikatakan, bahwa upaya perluasan daerah kurang begitu diper-

hatikan akan tetapi dibidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan terjadi kema-

juan yang pesat, dengan ditandai munculnya para ilmuwan/cendekiawan dan 

ulama’ yang terkenal seperti : Ibnu Sina, Al Ghozali, Al Farabi, Imam Syafii, 

Hanafi, Hambali, Imam Maliki, Ibnu Rusydi dan lain-lain. 

Setelah munculnya dinasti Muawiyyah dan dinasti abbasiyah, dalam se-

jarah politik Islam bermunculanlah pemerintahan yang baik secara langsung 

mau pun tidak telah menerapkan praktek politik dinasti pada era pemerinta-

hannya. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah inilah yang mem-
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perkenalkan kita pada konsep monarki sebagai sistem pemerintahan diera 

modern seperti sekarang ini.19 

Dalam agama sendiri terkait Sistem pemerintahan dan Negara telah di 

ataur dalam hukum yang sesuai dengan Syara’ (Siyasah Syariah) . dimana 

Siyasah syariah meurpakan Hukum yang mengatur segala sesuatu yang 

Berhubungan dengan pengurusan dan aturan tentang kehidupan manuisa yang 

dilakukan oleh pemengang kekuasaan dalam Hal ini kehidupan bernegara 

termasuk sistem tata Negara. Dalam perkembangan sejarah Islam, keberaga-

man pemikiran para teokritus melahirkan pula berbagi praktik ketatanegaraan 

yang berbeda dikalangan umat islam. 13Dilihat dari sejarahnya politik dinasti 

dalam sejarah islam juga menimbulkan polemik yang cukup besar dikalangan 

fuqaha karna sebenarnya Al-Qur’an, Hadist, dan sumber Hukum lainya tidak 

menjelaskan bahwa kepemipinan dinasti bertentangan atau tidak dalam Syari-

at Islam. Sedangkan dalam beberapa literatur peneliti menemukan bahwa poli-

tik dinasti merupakan sesuatu yang diperbolehkan ketika konteks kepemimpi-

nan tersebut masih dalam kreteria dan memenuhi unsur-usur kepemimpinana 

menurut syariat.20 

Dalam perkembangan sejarah Islam, keberagaman pemikiran para teo-

kritus melahirkan pula berbagi praktik ketatanegaraan yang berbada 

                                                
19 Anwar sewang, sejarah peradaban islam (pare-pare: stain Pare-pare, 2017) h.119-132 
13 Usman Negara dan fungsinya (telaah atas pemikiran politik), Jurnalal-daulah, Vol.4, No.1, 

Juni 2015, h.130 
20 Nurekasari, Dan Hamzah Hasan ( Tinjaun Hukum Siyasah Syariah Terhadap Eksistensi 

Lembaga Legislatif Sebelum Dan Setelah Reformasi) siyasatuna, Vol.3, No. 1, 2021, h.173. 
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dikalangan umat islam. Dalam Islam sendiri kepemimpinan adalah sesuatu 

yang berdasarkan Hukum Allah. Bahkan islam menempatkan posisi kepem-

impinan sebagai sebagai suatu kewajiban21. Oleh karena itu, pemimpin harus-

lah orang yang paling tahu tentang hukum Ilahi. Bahkan setelah para imam 

atau khalifah tiada, kepemimpinan harus dipegang oleh para faqih yang me-

menuhi syarat-syarat syariat. Bila tak seorang pun faqih yang memenuhi 

syarat, harus dibentuk ‘majelis fukaha’. Karna Sesungguhnya dalam Islam, 

figur pemimpin ideal yang menjadi contoh dan suritauladan yang baik, 

bahkan menjadi rahmat bagi manusia (rahmatan linnas) dan rahmat bagi alam 

(rahmatan lil’alamin) adalah Muhammad Rasulullah Saw. 

 Sebagaimana dalam firman-Nya (QS. al-Ahzab [33]: 21). : 
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َ
خِرَ وَذ

ٰ ْ
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ْ
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ه
 للّٰ

ۗ
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Terjemahnya : 

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri  teladan yang baik bagimu 

(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.22     

 

Dalam ajaran islam telah ditanamkan bagi seluruh umatnya untuk tid-

ak mebeda bedakan antara suku, ras, dan lainnya, oleh karena itu setiap orang 

yang akan memeimpin suatu daerah haruslah bersikap adil dan bijaksana bagi 

                                                
21 Andi Nurmaypada dan Nila Sastrawati, Golput dan kewajiban memilih pemimpinan dalam 

silam, Jurnal siyasatuna , Vol.2, No.5, Juni 2020, h.429 
22 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung : Gema 

Risalah Press, 2015), h.42 
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setiap golongan masyarakat.23 Bahkan Sebenarnya, setiap manusia adalah 

pemimpin, minimal pemimpin terhadap dirinya sendiri. Dan setiap pemimpin 

akan dimintai pertanggung jawaban atas segala kepemimpinannya. Selain itu, 

dalam Islam seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki 

sekurang-kurangnya 4 (empat) sifat dalam menjalankan kepemimpinannya, 

yakni:                               : 

1. Siddiq (jujur) sehingga ia dapat dipercaya. 

Orang yang siddiq adalah orang yang benar benar istiqamah, konsisten 

memegang teguh apa yang sudah diyakini, untuk dilaksanakan Dan di hin-

dari.24            

2. Tabligh  

(penyampai) atau kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi; 

3. Amanah (bertanggung jawab) 

                Bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya; 

4. Fathanah (cerdas)  

dalam membuat perencanaan, visi, misi, strategi dan mengimplemen-

tasikannya.         

Selain itu, juga dikenal ciri ciri pemimpin yang baik dalam Islam di-

mana Nabi Saw pernah bersabda: “Pemimpin suatu kelompok adalah pelayan 

                                                
23 Nata Haryanto Dan Abdul Wahid Haddade (Penggelolahan Bandan Usaha Milik Desa 

Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam),Siyasatuna.Vol.3, No.1, 2021,h.156 
24 Dudung Abdullah Al-Qur’an dan berbuat baik (Kajian tematik Term”Al-Birr”),(jurnal al-

daulah),Vol.6, No.1, juni 2017, h.4 
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kelompok tersebut.” Oleh sebab itu, pemimpin hendaklah ia melayani dan 

bukan dilayani, serta menolong orang lain untuk maju.                                  .                              

   Dr. Hisham Yahya Altalib mengatakan ada beberapa ciri penting yang 

menggambarkan kepemimpinan Islam yaitu : 

a. Setia kepada Allah. Pemimpin dan orang yang dipimpin terikat dengan kese-

tiaan kepada Allah; 

b. Tujuan Islam secara menyeluruh. Pemimpin melihat tujuan organisasi bukan 

saja berdasarkan kepentingan kelompok, tetapi juga dalam ruang lingkup 

kepentingan Islam yang lebih luas; 

c. Berpegang pada syariat dan akhlak Islam. Pemimpin terikat dengan peraturan 

Islam, dan boleh menjadi pemimpin selama ia berpegang teguh pada perintah 

syariah. 

Dalam mengendalikan urusannya ia harus patuh kepada adab-adab Islam, 

khususnya ketika berurusan dengan golongan oposisi atau orang-orang yang tak 

sepaham;Keempat, Pengemban amanat. Pemimpin menerima kekuasaan sebagai 

amanah dari Allah Swt., yang disertai oleh tanggung jawab yang besar. Al-Quran 

memerintahkan pemimpin melaksanakan tugasnya untuk Allah dan menunjukkan 

sikap yang baik kepada pengikut atau bawahannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang dikumpulkan serta beberapa ana-

lisis yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya tentang Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Politik Dinasti Di Desa Balleanging, Kecamatan Ujung Loe Kab. 

Bulukumba, maka peneliti menyimpulkan bahwa: 

1. Dinasti politik Di Desa Balleanging sudah terjadi pada masa ke-Gellarangan , 

dan berlangsung hingga saat ini, sejarah politik Dinasti di Desa tersebut berjalan 

melalui proses penunjukan hingga pemilihan yang demokratis. hal ini membuk-

tikan bahwa keluarga tersebut memiliki power yang cukup kuat dalam memper-

tahankan kepemimpinan di Desa tersebut bahkan melalui kontestasi pada pem-

ilihan kepala Desa. Dan jika dilihat dari sisi pembangunan di Desa tersebut tid-

ak dapat dipungkiri bahwa banyak sedikitnya dipengaruhi oleh lingkup keluarga 

tersebut.  

2. Pandangan masyarakat terhadap politik dinasti Di Desa tersebut merupakan per-

tarungan politik yang melibatkan peran besar keluarga sang calon, sehingga tid-

ak dapat dipungkiri bahwa pemilihan tersebut tidak hanya pertarungan antara 

sang calon tetapi juga melibatkan keluarga besar, sehingga inilah yang menjadi 

faktor tingginya minat masyarakat bersumbangsi dalam pemilihan kepala Desa 

Di Desa Balleanging.  
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3. Dalam Hukum Islam memang tidak ada hukum yang mengatur terkait adanya 

penerusan kekuasaan tersebut, namun dalam sejarah Islam Politik Dinasti 

sendiri memang pernah terjadi dan berlangsung pada masa pemerintahan Bani 

Ummayah dan Bani Abbasiyah, sehingga hal inilah yang menimbulkan 

berbagai macam perspektif  dikalangan ulama, sehingga ditarik kesimpulan 

bahwa konteks Politik Dinasti diperbolehkan jika proses kepemimpinan tersebut 

masih sesuai dengan ketentuan syara’. 

B. Implementasi Penelitian 

  Berdasarkan hasil peneliti kripsi , Maka disarankan antara lain: 

1.Dengan adanya penelitian peneliti  berharap politik dinasti diDesa Bal-

leanging biasa berjalan tetapi dengan syarat dan tidak melanggar peraturan 

perundang undang . 

2.Dengan adanya penelitian ini peneliti  mengarapkan agar penyelenggaraan 

dan partai politik bias melakukan sosialisasi mengenai politik dinansti di De-

sa sehingga masyarakat biasa memahami politik dinasti tersebut.  

Dengan dengan adanya penelitian ini peneliti berharap masyarakat dapat lebih cerdas 

dalam memberikan hak suara, dan lebih mengedepankan integritas calon kepala Desa 

tersebut. 
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LAMPIRAN 

PEDOMAN WAWANCARA/DAFTAR PERTANYAAN 

Pedoman wawancara atau daftar pertanyaan disini memiliki fungsi untuk menjawa-

ban penelitian peneliti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dinasti Politik Di 

Desa Balleanging, Kecamatan Ujung Loe, Kab. Bulukumba”.  cBerikut beberapa Daftar Per-

tanyaan Wawancara  : 

 

Untuk mantan kepala Desa : 

1. Pada tahun berapa bapak menjabat menjadi kepala Desa diDesa Balleanging selama be-

rapa periode? 

2. Bagaimana  proses pemilihan Kepala Desa di Desa Balleanging setiap periode pemilihan 

? 

3. Berapa jumlah bakal calon kepala Desa diDesa Balleangimg disetiap periode pemilihan 

Kepala Desa? 

4. Dimasa jabatan bapak apa saja yang menjadi fokus pembenahan diDesa Balleanging? 

5. Apakah ada hubungan keluarga antara bapak dengan kepala Desa sebelumnya dan 

setelah bapak menjabat? 

Untuk tokoh masyarakat: 

1. Bagaimana pembangunan yang dirasakan diDesa Balleanging setiap periode kepala De-

sa? 
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2. Apakah pemilihan kepala Desa diDesa Balleanging menarik simpanan sehingga bapak 

atau ibu tertarik untuk memberikan simpatisan sehingga bapak/ibu tertarikuntuk mem-

berikan hak suara? 

3. Bagaimana perbedaan kepemimpinan setiap kepada Desa yang dirasakan Bapak/Ibu 

4. Jika diberikan kesempatan untuk menjadi kepala Desa apakah Bapak/Ibutertarik untuk 

mencalonkan diri. 

5. Apakah ada hal tertentu sehingga Bapak/ ibu tertarik untuk mencalonkan diri? 

6. Apakah ada hal tertentu sehingga Bapak/ Ibu tertarik untuk memberikan hak suaranya 

dalam pemilihan, kepala Desa diDesa Balleanging? Jika ada alasanya. 
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DOKUMENTASI  

 

 

Wawancara Bersama D.Johan.B (Mantan Kepala Desa Dan Ketua Lembaga Adat Desa 

 Balleanging) 

 

\Wawancara Bersama Muh. Syahrir  (Mantan Kepala  Desa Balleanging) 
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Wawancara Bersama Syamsul Bahri   (Tokoh Pemuda/ Mayarakat  Kepala  Desa Balleanging) 
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RIWAYAT HIDUP 

 

Ayu Fajri Karunia, lahir di Desa Balleanging, Kecamatan Ujung Loe 

Kabupaten Bulukumba, pada tanggal 25 November 1999. Anak ke enam 

dari enam bersaudara yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama 

D.Johan.B dan Alm.Musdalifah ‟. Penulis menamatkan pendidikan for-

mal di Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Bulukumba.  

Setelah lulus dibangku Sekolah Mengengah Atas , penulis melanjutkan pendidikannya di 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2017 melalui jalur undangan 

SPAN-PTKIN pada jurusan Hukum Tata Negara. Selama kuliah, penulis pernah mengikuti 

perlombaan  semu tingkat fakultas. 

Selama kuliah , penyusun aktif dibeberapa organisasi, dan aktif sebagai pengurus 

Himpunan Mahasiswa Jurusan / HMJ Hukum Tatanegara periode 2019-2020. Penulis juga 

pernah mengikuti Lomba peradilan semu tingkat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaud-

din Makassar.   

Sampai dengan penyusunan skiripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa 

aktif program S1 Reguler pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. 

 

 


