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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Dalam huruf bahasa arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak  dilambangkan 

 Ba ب
B Be 

 Ta T Te ت     

 Sa             ث     

S es (dengan titik di  atas) 

 Jim J ج
Je 

 Ha ح
H 

ha (dengan titk di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di ذ

atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش



 

x 

 

 Sad S es (dengan titik di ص

bawah) 

 Dad D de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta T te (dengan titik di ط

bawah) 

 Za Z zet (dengan titk di ظ

bawah) 

 ain ‘ apostrop terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah , Apostop ء

 Ya Y Ye ي

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

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 

 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 Fathah a A 

 Kasrah i I 

 Dammah u U 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 

  

fathah dan ya 

 

ai 

 

a dan i 

 

  

fathah dan wau 

 

au 

 

a dan u 

 

 

2. 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 

 

   

a 

 



 

xii 

 

fathah dan alif 

atau ya 

 a dan garis di 

atas 

  

kasrah dan ya 

 

i 

 

i dan garis di 

atas 

 

 

 

 

 

 

dammah dan 

wau 

 

u 

 

u dan garis di 

atas 

3. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah  itu transliterasinya dengan [h].  

4. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf   يber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah  

 .maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i) ,(ي)

5. Kata Sandang 
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Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (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 (-). 

6. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop 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. 

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah 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’an), 

sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

8. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 
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9.  Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-

). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 

A. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah: 

1. swt.   = subhanahu wa ta’ala 

2. saw.    = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

3. a.s.              = ‘alaihi al-salam 

4. H      = Hijriah 

5. M   = Masehi 

6. SM    = Sebelum Masehi 

7. 1.    = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

8. w.   = Wafat tahun 
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9. QS …/ 04:09  =  QS an-nisa /04:09  

10. HR   =  Hadis Riwayat  
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ABSTRAK 

Nama   : Muh. Ardiyansya Nur 

NIM   : 10200116099 

Prodi/Jurusan : Hukum Tatanegara 

Judul   : Peran Pemuda Karanag Taruna Berdasarkan 

Permendagri Nomor 18 Tahun dalam Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus 

Di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru) 

 

Skripsi ini membahas tentang Peranan Pemuda Karang Taruna Berdasarkan 

Permendagri Nomor 18 tahun 2018 dalam Persfektif Hukum Islam di Kecamatan 

Tanete Rilau Kabupaten Barru. Pertanyaan utama yang akan dijawab melalui 

penelitian ini adalah (1) bagaimana bentuk peran pemuda Karang Taruna dalam 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Tanete Rilau 

Kabupatem Barru. (2) Bagaiamana pola relasi yang terbangun antara pemuda 

Karang taruna dengan Pemerintah di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru 

dalam mengoptimalkan tugas dan fungsinya. 

Penelitian ini penelitian lapangan (field research) kualitatif dengan 

pendekatan yuridis normative dan syar’i. sumber data primer berupa wawancara 

dan sumber data sekunder berupa riset kepustakaan. Tekhnik pengelolaan data yaitu 

klasifikasi, reduksi, dan editing data. Data dianalisis dengan deskriptif kualitatif.  

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : (1) Bentuk peran pemuda Karang 

Taruna dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tanete 

Rilau adalah berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dikelurahan 

maupun di desa seperti berpartisipasi dan terlibat aktif dalam penyusunan regulasi 

desa, terlibat dalam proses demokrasi di desa, berperan dalam segala bentuk upaya 

pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat desa disamping menjalankan 

tugas serta fungsi Karang Taruna yang ada di Kecamatan Tanete Rilau sehingga 

maksimal yang sesuai Al-Qur’an dan Hadist. (2) Pola relasi yang terbangun antar 

pemuda Karang Taruna dengan pemerintah di Kecamatan Tanete Rilau dalam 

mengoptimalkan tugas dan fungsinya adalah pola relasi Antar Lembaga dimana 

pola ini kemudian memberikan jalan kepada Karang Taruna dengan Pemerintah 

Desa untuk sama sama memecahkan masalah kesenjangan sosial baik dari segi 

pembangunan, pemberdayaan, serta program kerja Karang Taruna sehingga mampu 

menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. 

Kata Kunci : Hukum Islam, Karang Taruna, Pembangunan dan 

Pemberdayaan, Pemerintah Desa.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu. 

Hukum nasional Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum 

Agama dan hukum Adat. Sebagian besar, sistem yang dianut, baik perdata maupun 

pidana, berbasis pada hukum Eropa Kontinental, khususnya dari belanda karena 

negara Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda, pada masa itu 

Indonesia dikenal dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlands-Indie).1 

Masalah sosial merupakan masalah yang ada dalam setiap lingkungan 

masyarakat, masalah yang akan terus ada dan selalu ada seiring perkembangan 

generasi yang ada. ”Satu revolusi melahirkan banyak generasi. Namun satu 

generasi dapat pula melahirkan banyak revolusi”. Sebuah pepatah yang popular di 

ucapkan oleh Bung Karno untuk kaum muda dari generasi 28, yang kemudian 

dianggapnya sebagai sesuatu yang penuh dinamika dan kepeloporan.  

Pemuda dianggap yang paling berperan penting dalam setiap generasi yang 

ada baik dalam hal pemikiriran maupun pada bentuk pengimplementasian. Dalam 

persepsi yang berkembang, peran pemuda dipandang dalam dua perspektif. Disatu 

sisi pemuda dalam perspektif patologis (bentuk cara pandang sebagian orang tua 

terhadam kaum muda) dianggapnya sebagai anggota masyarakat yang cenderung 

anarkis, suka memberontak serta tak acuh. Sedangkan dalam perspektif agensi (cara 

pandang pemuda memandang dirinya sendiri), pemuda ingin dipandang sebagai 

                                                 
1 Andi Tenripadang,”Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional”, Jurnal Hukum 

Diktum, Volume 14, no.1,( Juli 2016), h.70. 
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objek yang memiliki kreatifitas, skill kerja, kemampuan berfikir yang mampu 

memberdayakan serta memajukan dirinya. 

Sebagai bagian dari masyarakat desa, tentunya pemuda harusnya menjadi 

pribadi yang unggul dan harus berada digaris terdepan yang memiliki kekuatan 

besar dalam arus kemajuan bangsa. Negara yang tangguh salah satunya dapat 

dilihat dari pemudanya, pilar yang dibutuhkan dalam membangun suatu bangsa 

adalah dari generasi pemuda. Tidak diragukan bahwa keterlibatan pemuda sebagai 

agen perubahan (agen of change) memberikan dampak yang sangat besar dalam 

membangun suatu bangsa. 

 Mendukung kegiatan dalam masyarakat yakni mencapai tujuan bersama 

merupakan keinginan semua masyarakat. Terciptanya pembangunan desa yang 

sesuai keinginan, pemberdayaan masyarakat serta interaksi yang baik antara 

masyarakat dengan pemerintah desa. Berdasarkan uraian tersebut, dalam upaya 

peningkatan kualitas pembangunan suatu desa terutama melalui efisiensi dana yang 

diperuntukan untuk otonomi desa, Alokasi Dana Desa (ADD) serta pengelolaan 

sumber daya alam dan sumber daya manusia agar pemerintahan desa dapat 

mengatur sistem rumah tangganya sendiri baik dalam perencanaan , pembiayaan 

maupun pelaksanaan pembangunan sehingga mampu melayani masyarakat dan 

terciptanya keharmonisan antara pemerintah desa dan masyarakat. Untuk 

mengoptimalkan segala kegiatan yang ada dalam lingkungan masyarakat maka 

didirikanlah sebuah organisasi yaitu Karang Taruna. Organisasi pemuda Karang 

Taruna berfungsi sebagai wadah pembinaan bagi para pemuda atau pemudi di desa 

atau kelurahan yang tentunya mengambil serta merekrut para pemuda yang 

berdomisili di wilayah tersebut untk kemudian dapat menjadi kader-kader yang 
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terpercaya dapat berperan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

desa. Adapun ayat yang membahas tentang hal ini yakni Q.S Al Qashas / 28 : 26. 

 

مِيُن  قاَلَتْ إحِْدَاهُمَا 
َ
جَرْتَ القَْويُِّ الْْ

ْ
جِرْهُُۖ إنَِّ خَيَْْ مَنِ اسْتَأ

ْ
بتَِ اسْتَأ

َ
   (٢٦)ياَأ

Terjemahnya: 

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang 

bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja 

(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".2 

Adapun tugas utama organisasi pemuda Karang Taruna berkaitan dengan 

kegiatan positif seperti keagamaan, olahraga, bakti sosial serta kegiatan positif 

lainnya. Menurut peraturan Menteri Sosial Republik Indoneisa No.77 / HUK / 2010 

tentang Pedoman Dasar Organisasi Karang Taruna bahwa “ Pemuda Karang Taruna 

ialah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai tempat dan sarana pengembangan 

disetiap anggota masyarakat yang tumbuh serta berkembang atas dasar kesadaran 

serta tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat teruntuk para generasi 

muda di pedesaan, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun dipusat terutama 

bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial”. Karang Taruna juga berpedoman 

pada Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga dimana telah diatur tentang 

struktur kepengurusan dan jabatan dimasing-masing wilayah mulai dari 

Desa/Kelurahan sampai pada tingkat Nasional. Karang Taruna beranggotakan 

pemuda dan pemudi (dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga nya diatur 

keanggotaanya mulai dari pemuda/i berusia 11-45 tahun) dan batasan sebagai 

pengurus adalah berusia mulai 17 – 35 tahun.3 

                                                 
      2Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 300 

3Tri Jata Ayu Pramesti, “Dasar Hukum Karang Taruna, 

https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52ef26d6b1e2e/dasar-hukum-karang-

taruna.html, diakses pada tanggal 20 Juni 2020 Pukul 10.23 WITA. 

 

 

https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52ef26d6b1e2e/dasar-hukum-karang-taruna.html
https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52ef26d6b1e2e/dasar-hukum-karang-taruna.html
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 Adanya Karang Taruna juga diharapkan sebagi tempat menampung aspirasi 

masyarakat, juga untuk generasi muda dalam mewujudkan kesadaran serta 

meningkatkan rasa tanggung jawab sosial terhadap masyarakat pada umumnya. 

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka bentuk tugas pokok Karang Taruna ialah 

bersama-sama dengan pemerintah desa serta komponen-komponen masyarakat 

lainnya untuk bagaimana kemudian bisa menanggulangi permasalahan-

permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat terutama yang bergerak 

dibidang ataupun masalah kesejahteraan sosial terutama yang banyak dihadapi para 

generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitative maupun pengembangan 

potensi-potensi yang ada pada generasi muda dilingkungannya. Beberapa fungsi -

fungsi yang kemudian harus dikembangkan oleh Karang Taruna diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial. 

2. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial. 

3. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. 

4. Penyelenggaraan pemberdayan masyarakat terutama generasi muda secara 

terpadu dan terarah. 

5. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa 

kekeluargaan, serta kesetiakawanan sosial. 

Dari beberapa fungsi diatas, terlihat bahwa kegiatan Karang Taruna 

diarahkan untuk menciptakan watak yang terbentuk, terampil dan dinamis serta 

penanaman rasa tanggung jawab sosial yang tinggi serta akan menumbuhkan rasa 

disiplin sosial dalam kehidupan pribadi dan kelompok sehingga dapat menjadikan 
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generasi muda selalu siap dalam berbagai masalah sosial yang ada di 

lingkungannya. 

 Pengembangan Karang Taruna ke depan memerlukan konsistensi dan 

konsekuensi pada komitmen untuk memantapkan dan mengoptimalkan 

implementasi prinsip-prinsip dasar Karang Taruna. Upaya membangkitkan kembali 

Karang Taruna dapat dilakukan melalui kegiatan yang bersifat motivatif seperti 

bimbingan, temu silaturahmi, dan serasehan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan 

komunikasi atau jalinan kerjasama di antara pihak-pihak terkait. Berikut beberapa 

yang dapat dilakukan sebagai langkah awal dalam berkarang taruna : 

1) Karang Taruna mampu menunjukkan konsistensinya sebagai organisasi 

sosial kepemudaan yang berkedudukan di desa atau kelurahan bersifat lokal, 

dan secara organisatoris berdiri sendiri yang bergerak di bidang usaha 

kesejahteraan sosial. 

2) Generasi muda, masyarakat, dan pemerintah daerah dapat merasakan 

manfaat yang besar atas keberadaan Karang Taruna sehingga tidak hanya 

mengenal, tetapi juga merasa memiliki Karang Taruna. 

3) Program dan kegiatan Karang Taruna harus mampu mencegah timbul dan 

berkembangnya permasalahan sosial generasi muda, seperti 

penyalahgunaan obat terlarang, miras, dan tindakan kriminal lainnya. 

4) Penyelenggaran kegiatan Karang Taruna bersifat reaktif, edukatif, 

ekonomis, produktif, dan praktis sesuai dengan lingkungannya. 

5) Karang Taruna harus mampu berperan sebagai perekat demi terciptanya 

keakraban generasi muda desa atau kelurahan. 
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6) Karang Taruna harus memiliki kepengurusan yang memadai dan memiliki 

sarana guna mendukung program dan partisipasi masyarakat.4 

Dari beberapa uraian diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa dengan 

adanya organisasi Karang Taruna diharapkan dapat membantu penyelesaian 

permasalahan-permasalahan yang ada dalam lingkup masyarakat . Dan juga 

membantu pemerintah desa dalam menanggulangi masalah yang bergerak dibidang 

kesejahteraan sosial. Peran ikut serta pemuda Karang Taruna menjadi salah satu 

tombak besar demi terciptanya pemberdayaan masyarakat yang baik. Dengan 

adanya Karang Taruna seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat 

mengingat dijelaskan juga dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa bahwa salah satu tugas 

penting  Karang Taruna adalah membantu kepala desa dalam menanggulangi 

masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. 

Melihat kondisi Karang Taruna yang ada di Kab. Barru khususnya di 

Kecamatan Tanete Rilau, belum maksimalnya perhatian pemerintah desa/lurah 

setempat terhadap pemberdayaan Karang Taruna sebagai organisasi. Sebagaimana 

diketahui bahwa Karang Taruna adalah organisasi resmi yang seharusnya aktif 

dibawah naungan pemerintah desa/kelurahan setempat karena Karang Taruna yang 

akan membantu segala aktifitas kepala desa dalam menjalankan tugasnya. 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 poin ketiga (3) Peraturan Menteri 

dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan 

Lembaga Adat Desa, bahwa Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

                                                 
4Dindin Nasruddin, Optimalisasi Karang Taruna Dalam Membangun Desa, Edisi 1 (Cet 

I:Jakarta: cv. Karya Mandiri Pratama, 2007), h.10-11. 



7 

 

 

 

ayat (1) huruf d, bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah 

kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.  

 Berdasarkan penjelasan diatas, penulis melakukan penelitian hukum tentang 

bagaimana Peran Pemuda Karang Taruna berdasarkan Permendagri Nomor 18 

Tahun 2018. Terkhususnya di Kecamatan Tanete Rilau Kab.Barru apakah fungsi 

dari Karang Taruna itu sendiri sudah di maksimalkan sesuai dengan Pedoman Dasar 

Karang Taruna sehingga menjadikan Karang Taruna dapat berjalan sebagaimana 

mestinya.  

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka peneliti 

melakukan perumusan masalah untuk mengkaji lebih dalam. Adapun permasalahan 

yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk peran Pemuda Karang Taruna dalam pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten 

Barru ? 

2. Bagaimana pola relasi yang terbangun antara Pemuda Karang Taruna 

dengan Pemerintah Desa di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru 

dalam mengoptimalkan tugas dan fungsinya? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 Dalam penelitian ini penulis melakukan dan mengfokuskan penelitian di 

Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Dan ingin mengetahui sejauh mana 

peran pemuda Karang Taruna dalam pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat 

desa. Dan agar permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini tidak terlalu 
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luas dan menyimpang dari rumusan permasalahan yang di tentukan, maka penulis 

membatasi tentang Peran pemuda Karang Taruna berdasarkan Permendagri Nomor 

18 Tahun 2018 dalam persfektif hukum islam di Kecamatan Tanete Rilau 

Kabupaten Barru sebagai berikut : 

1. Fokus penelitian 

a. Karang Taruna 

c. Pemerintah Desa 

2. Deskripsi Fokus 

a) Karang Taruna adalah oraganisasi sosial kemasyarakatan sebagai tempat dan 

sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan 

berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan 

untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan yang 

bergerak di bidang kesejahteraan sosial. 

b) Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah 

tingkat desa. 

D. Tinjauan Pustaka  

 Sebelum melakukan penelitian mengenai Peran pemuda Karang Taruna 

berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 dalam perspektif hukum Islam 

penulis menggunakan referensi yang berkaitan dan menjadi bahan perbandingan 

sekaligus panduan dalam penelitian ini, di antaranya : 

1. Buku yang berjudul “Optimalisasi Karang Taruna dalam membangun desa” 

oleh Dindin Nasrudin yang membahas tentang peran ikut serta Karang 
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Taruna dalam mewujudkan pembangunan desa serta penanggulangan 

masalah-masalah yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial. 

2. Buku yang berjudul “Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan 

desa” oleh Hanif Nurcholis yang membahas tentang gambaran pertumbuhan 

desa mulai dari asal-mulanya sampai pada keberadaanya dalam sistem 

pemerintahan negara Republik Indonesia. Untuk kepentingan praktis yang 

sangat berguna bagi Kepala Desa, Perangkat desa, serta Kader Karang 

Taruna , buku ini menguraikan secara teknis sistem pemerintahan desa 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah dan peraturan pelaksanaanya. 

3. Istiqomah, dalam jurnalnya “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Karang 

Taruna Medal Jaya di Desa Cijemit Kecamatan Ciniru Kabupaten 

kuningan”, menegaskan bahwa Program Pemberdayaan masyarakat yang 

dilakukan oleh Karang Taruna tersebut dirancang atas kebutuhan dan 

kemauan masyarakat itu sendiri. Sehingga dengan adanya kegiatan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat tersebut maka Karang Taruna mampu mencapai 

tujuannya diantaranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi 

lebih mandiri. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 
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a. Untuk mengetahui bentuk peran Pemuda Karang Taruna dalam pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten 

Barru. 

b. Untuk mengetahui pola relasi yang terbangun antara Pemuda Karang Taruna 

dengan Pemerintah di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dalam 

mengoptimalkan tugas dan fungsinya.  

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan Teoritik 

Penelitia ini diharapkan mampu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

pembaca, dalam hal ini khususnya mengenai peran pemuda Karang Taruna 

berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 dalam perspektif hukum Islam, 

dan menjadi dasar penelitian selanjutnya. 

b. Kegunaan Praktis 

Dari kegunaan praktisnya diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

semua orang terutama bagi diri penulis itu sendiri dan masyarakat tentang 

bagaimana Karang Taruna dapat dijadikan organisasi yang bisa berkontribusi lebih 

untuk membangun desa serta untuk pelajar agar kiranya penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan referensi ataupun bahan rujukan untuk menyelesaikan 

tugas kampus atau penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A.  Pemuda dan Karang Taruna 

1. Pengertian Pemuda 

Pemuda adalah seorang individu yang apabila dilihat secara fisik sedang 

mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan 

emosional, sehingga bisa dikatakan bahwa pemuda merupakan sumber daya 

manusia pembangunan baik saat ini maupun masa yang akan datang.  

Pemuda juga disebut sebagai calon generasi penerus yang akan 

menggatikan generasi sebelumnya. Internasional WHO menyebut sebagai “young 

people” dengan batas usia 10-24 tahun, sedangkan usia 10-19 tahun disebut 

“adolescenea” atau remaja. International Youth Year yang diselenggarakan tahun 

1985, mendefinisikan penduduk berusia 15-24 tahun sebagai kelompok pemuda.1 

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan ialah 

pengakuan sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mencatat peran penting 

pemuda yang dimulai dari pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda 

Tahun 1928, Proklamasi kemerdekaan tahun 1945, pergerakan pemuda, pelajar, dan 

mahasiswa tahun 1966, sampai dengan pergerakan mahasiswa tahun 1998 yang 

telah membawa bangsa Indonesia mampu berperan aktif sebagai garda terdepan 

dalam proses perjuangan, pembaruan, dan pembangunan bangsa. 

                                                 
1 Kompasiana, Pemuda Sebagai Generasi Pelopor Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, 

https://www.kompasiana.com/edutripkewarganegaraanuksw/594b376f54610c63551112b2/pemuda

-sebagai-generasi-pelopor-kesadaran-berbangsa-dan-bernegara/, diakses pada tanggal 23 Juni 2020 

Pukul 13.39. WITA. 

https://www.kompasiana.com/edutripkewarganegaraanuksw/594b376f54610c63551112b2/pemuda-sebagai-generasi-pelopor-kesadaran-berbangsa-dan-bernegara/
https://www.kompasiana.com/edutripkewarganegaraanuksw/594b376f54610c63551112b2/pemuda-sebagai-generasi-pelopor-kesadaran-berbangsa-dan-bernegara/
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2. Karang Taruna 

a. Sejarah Karang Taruna 

Karang Taruna lahir pada tanggal 26 September 1960 di Kampung Melayu, 

Jakarta.2  

Kelahiran Karang Taruna ini merupakan perwujudan semangat kepedulian 

generasi muda untuk turut mencegah dan menanggulangi masalah kesejahteraan 

sosial masyarakat, terutama yang dihadapi anak dan remaja di sekita 

lingkungannya. Kepedulian itu kemudian diwujudkan dalam bentuk kegiatan-

kegiatan pengisi waktu luang yang positif seperti ; olahraga, kesenian, pengajian, 

dan lain-lain. 

b. Pengertian Karang Taruna 

Secara Bahasa, Karang Taruna berasal dari dua suku kata, yakni Karang dan 

Taruna. Karang berarti tempat dan Taruna berarti pemuda atau remaja. Jadi, Karang 

Taruna dapat diartikan sebagai tempat berkumpulnya para pemuda atau remaja 

untuk beraktivitas atau melakukan kegiatan.3 

Karang Taruna adalah sebuah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai 

wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan 

berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk 

masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak 

di bidang kesejahteraan sosial. 

                                                 
2Dindin Nasruddin, Optimalisasi Karang Taruna dalam Membangun Desa, h.2. 
3Dindin Nasruddin, Optimalisasi Karang Taruna dalam Membangun Desa, h.3. 
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Karang Taruna merupakan salah satu organisasi kepemudaan yang bersifat 

local yang berada dibawah naungan Departemen Sosial (DEPSOS). Keberadaan 

Karang Taruna terdapat hampir di seluruh Indonesia, disesuaikan dengan keadaan 

daerah masing-masing.4 

Melihat penjelasan diatas, organisasi Karang Taruna sudah seharusnya 

mendapat perhatian serta dukungan penuh dari pemerintah maupun masyarakat 

setempat. Melihat dengan didirakannya/menghidupakn kembali Karang Taruna di 

desa bisa menjadi salah satu penopang pemberdayaan serta pembangunan 

masyarakat di desa. 

Pengertian Karang Taruna menurut Peraturan Menteri Sosial Republik 

Indonesia Nomor 77/HUK/2010 Tentang pedoman Dasar Karang Taruna, Pasal 1 

Menyebutkan bahwa, “Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan 

sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh 

dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan 

untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama 

bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial”.5 

Untuk itu, Sebagai organisasi Karang Taruna sudah seharusnya melaksakan 

strateginya secara baik dan optimal agar mampu membina generasi muda agar 

menjadi generasi penerus yang berakhlak dan senantiasa mampu memimpin bangsa 

di masa yang akan datang.  

Sebagai Organisasi Kepemudaan, Juga Karang Taruna berpedoman pada 

Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga dimana telah diatur tentang struktur 

                                                 
4Dindin Nasruddin,  Optimalisasi Karang Taruna Dalam Membangun Desa, h.4. 

 
5Republik Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 

Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, Bab I, Pasal 1, h.2. 
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pengurus dan masa jabatan di masing-masing wilayah mulai dari Desa atau 

kelurahan sampai pada tingkat Nasional. Semua ini wujud dari pada regenerasi 

organisasi demi kelanjutan organisasi serta pembinaan anggota karang taruna baik 

dimasa sekarang maupun dimasa mendatang. Karang Taruna sangat dituntut 

sebagai organisasi Infrastruktur sosial karena peranan dan fungsinya sebagai 

pelayanan pembangunan dianggap sangat strategis. 

c. Tujuan Karang Taruna 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 poin ketiga (3) Peraturan 

Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan 

Desa dan Lembaga Adat Desa, bahwa Karang Taruna sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Kepala Desa dalam 

menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.  

Dalam Pasal 3 Bab II  Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 

77/HUK/2010 Tentang pedoman Dasar Karang Taruna,  dijelaskan bahwa Karang 

Taruna bertujuan untuk mewujudkan;  

1. Pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang 

berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran 

dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi 

dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya 

generasi muda; 

2. Kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi 

muda di desa/kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh serta 

berkelanjutan; 
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3. Pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat 

terutama generasi muda; dan  

4. Pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan 

potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.6 

Dari penjelasan diatas  tentang beberapa tujuan Karang Taruna, kita bisa 

mengambil kesimpulan bahwa apa yang kemudian menjadi tujuan Karang Taruna 

tidak lepas dari tujuan terbentuknya desa itu sendiri yakni terciptanya kerukunan 

antar warga dengan pemerintah, serta warga dengan masyarakat itu sendiri. Serta 

kita juga bisa melihat bentuk implementasi dari tujuan Karang Taruna itu sendiri 

terhadap dampak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. 

d. Fungsi Karang Taruna 

Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 

77/HUK/2010 Tentang pedoman Dasar Karang Taruna di dalam melaksanakan 

tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Karang Taruna mempunyai 

fungsi :  

1. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi 

muda; 

2. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan 

sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan diklat setiap anggota 

masyarakat terutama generasi muda; 

3. Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif; 

                                                 
6Republik Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 

Tentang Pedoman dasar karang taruna, Bab II, Pasal 3, h.3. 
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4. Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung 

jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk 

berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 

5. Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan 

6. Memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika 

dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.7 

Melihat beberapa fungsi dari karang taruna diatas, bisa kita tarik kesimpulan  

bahwasanya fungsi yang kemudian diterapkan dalam karang taruna merupakan 

cikal bakal bentuk kesejahteraan sosial bermasyarakat yang kita dambakan, 

mengapa tidak ketika kita sudah mampu melaksanakan sesuai apa yang diiginkan 

maka peranan pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa 

bisa terlaksana dengan baik. 

B. Desa dan Pemerintah Desa 

1. Pengertian Desa 

Secara etimologi kata desa berasal dari Bahasa sansekerta, deca yang artinya 

tanah, air, tanah asal, tanah kelahiran. Secara geografis desa merupakan kesatuan 

masyarakat yang mempunyai kewenangan dalam mengurus rumah tangganya 

berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan 

nasional dan berada di daerah kabupaten.  

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia desa merupakan 1) wilayah yang 

dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri 

                                                 
7Republik Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 

Tentang Pedoman dasar karang taruna, Bab III, Pasal 6, h.3-4. 
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(dikepalai oleh Kepala Desa), 2) sekelompok rumah yang diluar kota yang 

merupakan kesatuan kampung, dusun, 3) udik atau dusun (dalam arti daerah 

pedalaman atau lawan dari kota), 4) tempat, tanah, daerah.8 

Menurut H.A.W Widjaja desa merupakan sebagai kesatuan masyarakat 

hokum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat 

istimewa.9 

Dalam hal ini desa sebagai tempat berdirinya Organisasi Karang taruna 

dimana didalamnya terdapat masyarakat yang secara tidak langsung juga menjadi 

anggota dari karang taruna desa. Desa sebagai wadah berkumpulnya seluruh 

anggota karang taruna guna membahas segala aspek yang berkaitan dengan 

pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 dijelaskan 

pula bahwa terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa atau biasa disingkat 

dengan LKD menjadi wadah partisipasi masyarakat, sebagai Pemerintah Desa, ikut 

serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta 

meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.  

Sebagaimana termuat dalam dalam Bagian Ketiga Pasal  6 Permendagri 

Nomor 18 Tahun 2018, bahwa jenis LKD paling sedikit meliputi :  

a. Rukun Tetangga; 

b. Rukun Warga; 

                                                 
8W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 

h. 286.  

 
9H.A.W. Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), h. 3. 
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c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; 

d. Karang Taruna; 

e. Pos Pelayanan Terpadu; 

f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.10 

Organisasi kepemudaan dalam membangun karakter pemuda sesuai pada 

pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang kepemudaan, menjelaskan 

bahwa organisasi kepemudaan harus memiliki keanggotaan, kepengurusan, tata 

laksana kesekretariatan dan keuangan, serta anggaran dasar dan anggaran rumah 

tangga. 

2. Pemerintah Desa 

Pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kewenangan untuk 

membuat dan menjalankan aturan dan undang-undang dan segala hokum yang 

berlaku dalam wilayah tertentu. Adapun dalam wilayah tertentu termasuk di 

dalamnya pemerintah desa. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa.11 Antara pemerintah dan pemerintahan saling beriringan yang 

dimana pemerintahan merupakan proses penyelenggaranya kemudan pemerintah 

yang merupakan subjek yang menjalankan penyelenggara tersebut. Dalam 

masyarakat umum dalam sebuah desa pemerintah desa juga biasa disebut dengan 

                                                 
10Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Bab III, Pasal 6, 

h.5-6. 
11Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, (Jakarta:Prestasi 

Pustaka Karya, 2010), h. 195.   
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perangkat Desa yang dalam pemenuhan perangkat desa terdapat kepala Desa dan 

anggota-anggotanya. 

Desa juga dapat melakukan perbuatan hukum, baik perbuatan hukum publik 

maupun hukum perdata, memiliki kekayaan harta benda serta bangunan yang dapat 

dijadikan objek untuk melakukan perbuatan hukum di Pengadilan.  

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dalam hal 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyarawatan Desa 

(BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan kebiasaan kebudayaan di desa 

setempat. Badan Permusyarawatan Desa (BPD) berfungsi sebagai lembaga 

pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, contohnya dalam 

pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa serta Keputusan Kepala Desa. 

Dalam hakikatnya kepala desa harus melakukan sebuah pembangunan yang 

menguntungkan masyarakatnya tanpa adanya masyarakat lain yang dirugikan. 

Hakikat dari pembangunan adalah perubahan yang terencana, dilakukan dengan 

cara terus menerus untuk menuju pada suatu perbaikan yang telah dicita-citakan 

sebelumnya.12 

  

                                                 
12 Usman, Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran politik), al-daulah 4,no. 1, (Juni 2015), 

h.136. 
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C. PERAN KARANG TARUNA dalam PEMBANGUNAN dan 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

1. Peranan Dalam Pembangunan 

Didalam kehidupan sosial politik, aspirasi pemuda berkembang cenderung 

mengikuti pola-pola infrastruktur politik yang ada dan berkembang pada suatu 

periode tertentu. Dampaknya makin dirasakan bahwa dikalangan pemuda masih 

ada hambatan untuk menumbuhkan satu orientasi baru yakni pemikiran untuk 

menjangkau kepentingan nasional dan bangsa diatas segala kepentingan lainnya. 

Dirasakan belum terarahnya Pendidikan politik dikalangan pemuda dan belum 

dihayatinya mekanisme sistem demokrasi Pancasila maupun Lembaga-lembaga 

konstitusional, tertib hokum dan disiplin nasional, dimana merupakan hambatan 

bagi penyaluran aspirasi generasi muda secara institusional dan konstitusional. 

Sebagaiman Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 

Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Konsep 

pembangunan mengandung usaha perencanaan, mempunyai sasaran yang jelas, 

serta proses yang bertahap. Pembangunan dapat dilihat sebagai implikasi 

pembangunan yang sasarannya antara lain mengembangkan kapasitas-kapasitas 

sistem sehingga mampu memelihara dirinya. 

Sebagai Suatu organisasi desa, Karang Taruna mencoba untuk membantu 

menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang terjungkit dalam lingkungan 

masyarakat salah satunya yaitu masalah pembangunan. Tentunya sesuai dengan apa 

yang tertera dalam Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 bahwa, 

Karang Taruna membantu kepala Desa dalam menanggulangi masalah sosial. 

Begitupun dalam pembangunan infrastruktur desa, Karang Taruna akan membantu 
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pemerintah desa dari segala aspek demi terwujudnya pembangunan yang sesuai 

dengan prosedur dan keinginan masyarakat desa. 

2. Peranan dalam pemberdayaan 

Pengertian pemberdayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

ialah suatu proses atau cara serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau 

mengoptimalkan keberdayaan(dalam artian suatu kemampuan atau keunggulan 

bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang 

mengalami masalah kemiskinan. Sebagai bentuk proses pemberdayaan merujuk 

pada kemampuan untuk berpartisipasi kesempatan untuk memperbaiki mutu 

hidupnya baik secara individual, kelompok, dan masyarakatnya dalam arti luas. 

Sebagaimana Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 

Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Dalam upaya 

pemberdayaan masyarakat, harus memiliki strategi yang dapat meningkatkan taraf 

hidup dan keberdayaan dalam masyarakat. Salah satu strategi yang sering dipakai 

dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah pendampingan. Pendampingan 

merupakan kegiatan yang mampu mendorong proses pemberdayaan secara baik. 

Pendampingan dibutuhkan karena adanya kesenjangan pemahaman antara pihak 

yang memberikan bantuan dengan penerima bantuan. Kesenjangan tersebut 

disebabkan oleh berbagai keterbatasan pada kondisi sosial, budaya dan ekonomi.  

Adapun tujuan dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan 

masyarakat menjadi lebih mandiri, meliputi pola berfikir, bertindak serta 

mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan 

kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai dengan kemampuan untuk 
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memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dirasa epat dan benar 

dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Ada lima dimensi yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan 

pemberdayaan masyarakat, yaitu : 

a. Kesejahteraan, yakni tercukupunya kebutuhan-kebutuhan pokok dapat menjadi 

tolak ukur dari tingkat kesejahteraan masyarakat seperti sandang, papan, 

pangan serta pendapatan, Pendidikan dan kesehatan. 

b. Akses, yaitu adanya sumber daya yang dapat menyangkut kesetaraan dan 

manfaat yang dihasilkan. 

c. Kesadaran kritis, Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukan 

kehendak Tuhan, tetapi berasal dari adanya diskriminasi yang terjadi di 

berbagai lapisan. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat dapat memberikan 

pengertian bahwa kesenjangan merupakan bentukan sosial yang dapat dan 

seharusnya diubah. 

d. Partisipasi Keberdayaan, yaitu masyarakat terlibat dalam berbagai Lembaga 

yang ada serta ikut andil dalam proses pengambilan keputusan agar mereka 

merasa kepentingannya tidak terabaikan. 

e. Kontrol keberdayaan, yaitu semua anggota masyarakat ikut memegang kendali 

terhadap sumber daya, pemenuhan hak-haknya dan bukan beberapa orang saja 

yang berkuasa dan menikmati melainkan semua lapisan masyarakat. 

Sangat berpengaruhnya partisipasi penduduk dalam menjalankan program 

pemberdayaan menentukan sukses tidaknya program tersebut. Dalam konsepsi 

demokrasi, perlibatan partisipasi politik masyarakat merupakan suatu keharusan, 
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dan tidak menempatkan masyarakat sebagai obyek semata tetapi sebagai subyek 

yang turut berkonribusi dalam lajunya pembangunan.13 

3. Prinsip Kepemimpinan dalam Islam 

Organisasi dan sumber daya manusia adalah dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan. Sumber daya manusia, pastinya memiliki tenaga dan kecerdasan yang 

dibutuhkan oleh organisasi untuk menggerakkan setiap kegiatannya. Disetiap 

pemimpin juga memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda, hal ini dipengaruhi 

oleh banyak factor seperti kebudayaan, Pendidikan, waktu, dan agama. 

Kepemimpinan ialah sebuah proses mempengaruhi dan memberikan sarana 

bagi orang lain sehingga orang lain memahami bagaimana menyelesaikan tugasnya 

dan mencapai tujuan bersama. 

Rasulullah saw. Dalam menjalankan kepemimpinan, Beliau selalu 

menerapkan perilaku perilaku dalam menjalankan Kepemimpinanya, diantaranya :  

a. Adil (Al-adalah), seorang pemimpin haruslah memiliki sifat adil. Ali bin abi 

Thalib mendefinisikan adil sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya. 

Pemimpin yang adil yang tidak hanya memandang kepada satu pihak 

anggotanya baik itu dari asal usul suku, keturunan ataupun golongan dalam 

mengambil keputusan. 

b. Benar (Siddiq), Rasulullah saw. memiliki sifat siddiq, berarti Rasulullah Saw. 

mencintai kebenaran yang datangnya dari Allah swt. Segala ucapan dan 

tindakan yang dimiliki beliau tentu adalah sebuah hal yang benar. 

                                                 
13 Nila Sastrawati, Personal Branding dan Kekuasaan Politik di Kabupaten Luwu Utara, al-daulah 

6, no.2 (Desember 2017): h. 284  
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c. Dapat Dipercaya (Amanah), Nabi Muhammad saw. memiliki sifat amanah, 

dengan ini berarti beliau merupakan seseorang yang dapat dipercaya, beliau 

juga dapat menjaga rahasia, mengetahui apa yang seharusnya disampaikan dan 

mengetahui apa yang tidak perlu disampaikan. 

d. Menyampaikan (Tabliqh), dengan memilii sifat tabliqh, berarti Rasulullah saw. 

memiliki kemampuan untuk menyamapaikan wahyu Allah swt. kepada umat 

manusia. 

e. Cerdas (Fatanah), Rasulullah saw. diberikan sifat fatanah berarti beliau diberi 

karunia kecerdasan yang tinggi. Rasulullah saw. memiliki kecerdasan yang 

dinilai luar biasa. Sifat fatanah ini dapat tercermin dari kecakapan beliau 

menyampaikan firman-firman Allah swt. yang terdapat dalam Al-Qur’an. 

Beliau selalu dapat menjelaskannya dengan jelas dam memberikan contoh 

langsung melalui As-Sunnah kepada umatnya.14 

Sebagai Ummat Muslim, seharusnya kita mengajarkan serta menjalankan 

apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. khusunya dalam hal 

kepemimpinan, sifat-sifat beliau yang harus kita tanamakan dalam diri kita sebagai 

pondasi awal untuk menjalankan roda kepemimpinan di dalam sistem 

pemerintahan.

                                                 
14Gusti Widya Hapsari, Fuad Mas’ud, “Praktik Kepemimpinan Islam”, Diponegoro 

Journal 7, no. 4 (2018): h.3-4. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan kualitatif lapangan (feel kualitatif research). 

Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penellitian dengan menggunakan 

data deskriptip berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang 

dapat di amati. Penelitian ini bersifat sementara dan akan selalu berkembang atau 

berganti selama peneliti turun dan meninggalkan lapangan. Penelitian ini digunakan 

untuk mengungkap secara mendalam mengenai fenomena sosial yang terjadi 

melalui informan di lapangan. 

Sedangkan Connole, memberikan Batasan bahwa penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang memfokuskan pada kegiatan mengidentifikasi, 

mendokumentasi, dan mengetahui interpretasi secara mendalam gejala-gejala nilai, 

makna dan keyakinan serta karakteristik umum seseorang atau kelompok 

masyarakat tentang peristiwa kehidupan.1 

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan tentang 

“Peranan Pemuda Karang taruna dalam pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat desa berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 dalam persfektif 

Hukum Islam” 

 

                                                 
1Muh. Fitrah, Luthfiyah, Metode penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan 

Studi Kasus (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), h. 44. 
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2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian akan dilakukan. 

Dalam penelitoan ini mengambil lokasi di Kecamatan Tanete Rilau,  Kab. Barru. 

Memilih lokasi tersebut karena dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut 

memiliki organisasi Karang Taruna yang aktif sehingga memungkinkan adanya 

kemudahan dalam melakukan penelitian dan juga Penulis memilih tempat tersebut 

sebagai tempat penelitian dikarenakan lokasi tersebut sebelumnya penulis telah 

melakukan Pra penelitian atau observasi dan menganggap bahwa lokasi tersebut 

berhubungan langsung dengan objek penyusunan skripsi dan dapat memberikan 

data dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan masalah. 

B. Pendekatan Penelitian 

Peneliti menggunakan berbagai pendekatan keilmuan dalam mengkaji 

permasalahan penelitian ini, yaitu :  

1. Pendekatan teologi normative (syar’i), merupakan pendekatan yang 

dilakukan dengan berdasarkan pada aturan Islam yang bersumber pada 

Allah swt. (Al-Qur’an) dan Rasulullah saw. (Hadist), dan ijtihad para ulama. 

2. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang dilakukan 

berdasarkan hukum, dengan cara mengkaji teori-teori, dan konsep-konsep 

serta asas-asas hokum dan peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan kasus yang diteliti. 
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C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung atau didapatkan dari 

sumbernya denga tekhnik wawancara dan observasi. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari referensi berupa buku, 

jurnal, makalah, google book, atau data yang diperoleh dari penelusuran berbagai 

referensi. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah langkah atau tatacara yang paling 

strategis di lakukan dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu 

mendapatkan data atau sebuah informasi terkait masalah yang sedang di teliti. 

Berkaitan dengan metode pengumpulan data. Hal yang dapat dilakukan yaitu 

seperti, wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan.2 Sehubungan 

dengan pengumpulan data penelitian dilakukan dengan beberapa masyarakat 

setempat dan di Kab. Barru dan beberapa Instansi terkait Karang Taruna dengan 

beberapa cara : 

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 

menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindera 

lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah 

kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja 

                                                 
2Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman penulisan Karya ilmiah: 

Makalah, Skripsi, Disertasi, Laporan Penelitian (Cet.I; Makassar: 2013), h.17. 
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pancaindera mata serta dibantu dengan pancaindera lainnya. Di dalam pembahasan 

ini kata observasi dan pengamatan digunakan secara bergantian. Seseorang yang 

sedang melakukan pengamatan tidak selamanya menggunakan pancaindera mata 

saja, tetapi selalu mengaitkan apa yang dilihatnya dengan apa yang dihasilkan pleh 

pancaindera lainnya; seperti apa yang ia dengarkan, apa yang ia cicipi, apa yang ia 

cium dari penciumannya, bahkan dari apa yang ia rasakan dari senyuhan-sentuhan 

kulitnya. 

Dari pemahaman observasi atau pengamatan di atas, sesungguhya yang 

dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan 

penginderaan.3 

1. Wawancara ialah tekhnik yang penulis gunakan untuk memperoleh 

informasi dan responden, tekhnik ini digunakan untuk menemukan data 

tentang permasalahan secara terbuka dimana pihak informasi di minta untuk 

memberikan data yang sebenarnya kemudian peneliti mendengarkan atau 

mencatat yang disampaikan atau dikemukakan oleh informan.4 Wawancara 

adalah suatu percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk 

membahas suatu masalah tertentu. Hal ini di lakukan dengan proses tanya 

jawab lisan. 

2. Dokumentasi yaitu dimana peneliti mengambil sebuah data dengan 

menggunakan bukti dari informasi yang didapatkan. Dokumentasi 

dilakukan dengan beberapa orang yang telah membantu dalam memberikan 

data atau informasi terkait penelitian. 

                                                 
3Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu 

Sosial lainya, Edisi 2 (Cet.VIII; Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), h. 118. 
4Sugiyono, metode penelitian kualitatif (Bandung: remaja rosdakarya, 2009). 
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3. Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang di lakukan 

dengan mengacu pada buku-buku yang menjadi referensi/literasi tentang 

teori yang bersangkutan Peranan Pemuda Karang Taruna dalam 

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan 

Permendagri Nomor 18 taun 2018 dalam persfektif hukum Islam. 

E. Instrumentasi Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat pengumpulan yang disesuaikan dengan jenis 

penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodelogi penelitian yang 

digunakan.5 Instrumen penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data 

penelitian saat sesudah memasuki tahap pengumpulan data adalah pedoman 

wawancara, daftar pertanyaan dan media elektronik seperti handphone yang bias 

digunakan untuk merekam suara pada saat proses wawancara berlangsung. 

Instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dari sumber-sumber informasi. 

F. Tekhnik Pengelolaan Dan Analisi Data  

1. Pengelolaan Data 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deduktif dengan 

menguraikan pembahasan dari umum ke khusus, sebab dalam proses mendapatkan 

informasi (wawancara) peneliti tidak serta merta langsung mempertanyakan hal-hal 

yang mendasari terjadinya masalah tersebut akan tetapi peneliti mencoba untuk 

bertanya hal-hal mendasar sebelum masuk ke hal-hal yang khusus.  

2. Analisis Data 

                                                 
5Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman penulisan Karya ilmia: Makalah, 

Skripsi, Disertasi, Laporan Penelitian (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 7. 
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Tekhnik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah 

berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah 

analisis kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi sesuatu yang dapat dikelola, 

mensistensikan dan mencari serta menemukan pola dan juga menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kembali.
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BAB IV 

PERAN PEMUDA KARANG TARUNA BERDASARKAN 

PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF 

HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN TANETE RILAU) 

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

1.  Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru 

Kecamatan Tanete Rilau merupakan salah satu kecamatan yang ada dalam 

wilayah kabupaten barru. Wilayah Kecamatan Tanete Rilau terdiri dari 10 

Desa/Kelurahan yang terletak di pesisir pantai dengan ketinggian 0 sampai 2 meter 

dari permukaan laut dengan batas-batas sebagai berikut : 

Sebelah Utara  : Berbatasan dengan Kecamatan Barru  

Sebelah Timur  : Berbatasan dengan Kecamatan Tanete Riaja 

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Pangkep 

Sebelah Bara  : Berbatasan dengan Selat Makassar 

Luas Desa, Jarak (Km) dan ketinggian dari Permukaan air laut 

Di Tanete Rilau 

Kode 

desa 

 
Desa/kelurahan 

Luas 

(km2) 

Jarak dari/ke (km) Ketinggian dari   

permukaan air 

laut Ibukota 

kecamatan 

Ibu Kota 

Kabupaten 

001 Lasitae 7,70 7,00 16,00 9,7 

002 Pancana 9,20 6,00 15,00 11,6 

003 Lalabata 12,00 4,00 14,00 5,2 

004 Corawali 7,92 4,00 13,00 5,2 
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005 Pao-Pao 9,30 3,00 12,00 17,8 

006 Tellumpanua 6,65 1,00 11,00 23,0 

007 Lalolang 2,05 0,00 9,00 28,1 

008 Tanete 4,10 0,00 8,00 48,2 

009 Lipukasi 15,44 5,00 5,00 12,7 

010 Garessi 4,81 7,00 3,00 4,4 

Kec. Tanete Rilau 79,17    

Sumber: Kantor Kecamatan Tanete Rilau 

Jumlah penduduk di Kecamatan Tanete Rilau pada tahun 2017 sebanyak 

33.773 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 16.335 jiwa dan perempuan 

sebanyak 17,438 jiwa. Penduduk ini tersebar pada 10 desa/kelurahan dengan luas 

wilayah 79,11 km2 dengan kepadatan penduduk sekitar 427 jiwa/km2. Jika dilihat 

dari kepadatan penduduk maka wilayah yang terpadat penduduknya yaitu kelurahan 

Lalolang yaitu 4.920 jiwa/km2 dan yang terendah adalah desa Lasitae yaitu 1661 

jiwa/km2. 

Jumlah rumah tangga di Kecamatan Tanete Rilau pada tahun 2017 sebesar 

7.956 dengan rata-rata anggota rumah tangga sebesar 5 jiwa. Desa/kelurahan 

dengan rumah tangga terbanyak adalah Kelurahan lalolang sebanyak 1.104 jiwa 

dan terendah adalah desa Lasitae ebesar 389 jiwa. 

Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, mempunyai luas wilayah 79,11 

km2 dan wilayahnya terbagi atas 2 kelurahan dan 8 desa, secara terperinco dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
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Banyaknya Rumah Tangga, Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Tanete Rilau 

tahun 2017 

 

Sumber Data: Kantor Kecamatan Tanete Rilau 

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa jumlah Karang Taruna 

yang ada di Kecamatan Tanete Rilau ada 10, yaitu : 

1.  Karang Taruna Desa Corawali 

2. Karang Taruna Desa Garessi 

3. Karang Taruna Desa Lalabata 

4. Karang Taruna Kelurahan Lalolang 

5. Karang Taruna Desa Lasitae 

6. Karang Taruna Desa Lipukasi 

7. Karang Taruna Desa Pancana 

8. Karang Taruna Desa Pao-Pao 

9. Karang Taruna Kelurahan Tanete 

Kode desa Desa/kelurahan Penduduk Luas (km2) 
Kepadatan 

per km2 
001 Lasitae 1661 7,70 216 

002 Pancana 3750 9,20 408 

003 Lalabata 3842 12,00 320 

004 Corawali 2376 7,92 300 

005 Pao-Pao 3657 9,3 393 

006 Tellumpanua 3089 6,65 465 

007 Lalolang 4920 2,05 2400 

008 Tanete 3297 4,10 804 

009 Lipukasi 4363 15,44 283 

010 Garessi 2818 4,81 586 

Jumlah 33773 79,11 427 
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10. Karang Taruna Desa Tellumpanua   

Peneliti menemukan bahwa sampai saat ini di Kecamatan Tanete Rilau, 

jumlah Karang Taruna yang aktif ada 3 yaitu, Karang Taruna Desa Pancana, Karang 

Taruna Desa Tellumpanua, dan Karang Taruna Desa Lasitae. 

Juga hasil wawancara dengan Ketua Karang Taruna Kecamatan Tanete 

Rilau, kakanda Rahmat Setitawan, mengatakan bahwa :  

“Karang Taruna Kecamatan sendiri tahun ini baru aktif, itu menjadi satu 

problem sehingga beberapa desa itu tidak aktif Karang Tarunanya, tapi 

melihat teman-teman Karang Taruna Desa Telluwanua, Karang Taruna 

Desa Pancana serta Karang Taruna Desa Lasitae luar biasa program kerja 

yang diluncurkan pada tahun 2021 ini, ini juga menjadi contoh kepada 

Karang Taruna Desa lain untuk selanjutnya bisa bersama-sama menjadikan 

Karang Taruna sebagai organisasi yang kreatif,inovatif dan juga semoga 

Karang Taruna Kecamatan Tanete Rilau bisa memberikan kontribusi lebih 

kepada pemerintah Kecamatan Tanete Rilau, dan juga Karang Taruna Desa 

lain bisa secepatnya difungsikan lagi agar bisa membantu dalam 

menanggulangi masalah kesejahteraan sosial.”24 

2. Desa Tellumpanua dan Karang Taruna ‘Telluwanua” Kecamatan Tanete 

Rilau Kabupaten Barru 

a.  Sejarah Desa Tellumpanua 

Desa Tellumpanua merupakan pemekaran dari Desa Pao-Pao dimana pada 

waktu itu Kepala Desa dijabat oleh H. Ambo Tang, memisahkan diri dari desa induk 

pada tahun 1989.  Tellumpanua dalam bahasa bugis berasal dari suku kata yaitu 

Tellu dan Panua, Tellu dalam bahasa bugis berarti tiga, kemudain mpanua dalam 

bahasa bugis berasal dari kata wanua yang berarti kampong atau dusun, dimana 

                                                 
24 Rahmat Setiawan, (30 Tahun) Ketua Karang Taruna Kecamatan Tanete Rilau, 

Wawancara, Barru, 30 November 2020. 
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wilayah Tellumpanua merupakan kumpulan dari tiga dusun (bugis : Wanua) yaitu 

Dusun Maddo, Dusun Aroppoe dan Dusun Polejiwa. 

Pemerintahan pertama di desa ini dimana pada saat itu masih berstatus desa 

persiapan dipimpin oleh H. Andi Mahmud Gaffar yang penunjukannya pada bulan 

mei 1989.  Pada tahun 1992 resmi menjadi desa definitive di kecamatan Tanete 

Rilau dan tetap dipimpin oleh kepala desa H.Andi Mahmud Gaffar sampai tahun 

1997, dimana wilayahnya mencakuptiga dusun yaitu Dusun Maddo, Dusun 

Aroppoe dan Dusun Polejiwa. Pada tahun 1997 dilakukan pemilihan kepala desa 

secara langsung yang diikuti oleh tiga calon dan sebagai pemenang H.A. Mahmud 

Gaffar yang berhasil menjadi kepala desa sampai tahun 2007. 

Tahun 2007 sampai 2008 adalah masa transisi mengingat jabatan kepala 

desa sudah berakhir, dan masa transisi itu dijabat oleh H.Andi Mahmud Gaffar 

sampai tahun 2008 dilakukan pemilihan kepala desa yang diikuti oleh enam orang 

calon dan keluar sebagai pemenang adalah Muhammad Nur Ngaru yang menjabat 

sampai Tahun 2014. Tahun 2014 Sampai Tahun 2016 masa transisi dan dijabat oleh 

Andi Ahmad Jayadi. Pada Bulan Desember Tahun 2016 dilaksanakan Pemilihan 

Kepala Desa secara Serentak di Kab. Barru termasuk di Desa Tellumpanua yang 

diikuti oleh 4 orang calon dan keluar sebagai pemenang adalah Muhammad Nur 

Ngaru yang dilantik menjadi kepala desa pada Bulan Januari 2017 dan menjabat 

sampai sekarang. 

Desa Tellumpanua membawahi tiga dusun  yaitu Dusun Maddo, Aroppoe 

Dan   Polejiwa. Muh. Siddiq   adalah   kepala  Dusun   Maddo pertama  sejak 

Tellumpanua   pisah dari  desa  induk.  Pada   tahun   2003 sesuai   dengan 

musyawarah karena usia kepala dusun pertama maka diganti oleh Jauharuddin,S.Ag 

pada tahun 2018 dilaksanakan penjaringan perangkat desa termasuk pelaksana 
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kewilayahan yang diikuti oleh dua orang dan yang memperoleh nilai tertinggi 

adalah Faisal dan dilantik menjadi pelaksana kewilayahan atau kepala dusun pada 

bulan Juli 2018 dan Menjabat sampai sekarang.  Abd Rahim adalah kepala dusun 

pertama di Aroppoe yang menjabat sampai tahun 2000 kemudian diganti oleh M. 

Asaf Haduna pada tahun 2018 dilaksanakan penjaringan perangkat desa termasuk 

pelaksana kewilayahan yang diikuti oleh satu orang yaitu Haidir S.Pd.I dan dilantik 

menjadi pelaksana kewilayahan atau kepala dusun pada bulan Juli 2018 dan 

menjabat sampai sekarang.  Langaru kepala dusun pertama polejiwa pada tahun 

1994 beliau meninggal dan diganti oleh M. Abbas dan menjabat selama 1 tahun, 

pada tahun 1996  kepala dusun dijabat oleh M, Asaf Cinnong pada tahun 2018 

dilaksanakan penjaringan perangkat desa termasuk pelaksana kewilayahan yang 

diikuti oleh dua orang dan yang memperoleh nilai tertinggi adalah Muh. Tamrin, 

S.Pd.I dan dilantik menjadi pelaksana kewilayahan atau kepala dusun pada bulan 

Juli 2018 dan Menjabat sampai sekarang.  

b. Keadaan Geografis 

Lokasi Desa Tellumpanua berada di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten 

Barru dengan luas wilayah ± 6,65 km2 dengan batas-batas wilayah desa sebagai 

berikut: 

Sebelah Utara   : Berbatasan dengan Desa Lipukasi 

Sebelah Selatan  : Berbatasan dengan Pao-pao 

Sebelah Timur  : Berbatasan dengan Desa Lempang 

Sebelah Barat   : Berbatasan dengan Selat Makassar 

Jika dilihat dari letak geografisnya  Desa Tellumpanua terletak antara 4”LS 

– 29,5”LU dan 119 37’11,67” BT – 119” BT, jarak antara Ibukota Desa dengan Ibu 
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kota Kabupaten Barru sebesar 10 Km lewat darat, dapat di tempuh dengan 

menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat dengan waktu ± 1 jam, Desa 

Tellumpanua memiliki jarak dari ibukota kecamatan 11,0  ± 11 Km dengan jarak 

tempuh 15 menit, Desa Tellumpanua memiliki jarak dari ibukota Provinsi Sulawesi 

Selatan ± 100 Km dengan jarak tempuh 3 Jam. 

Desa Tellumpanua terbagi dalam 3 Dusun, dan 12 RT yaitu Dusun Aroppoe, 

Dusun Maddo  dan Dusun Polejiwa. Ketinggian tanah wilayah Desa 1,0 m dari 

permukaan laut, dengan suhu rata – rata antara 22⁰C sampai dengan 28⁰C dengan 

cura hujan rata – rata 1,00 mm/tahun. Dan penggunaan tanah dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut :                

                                                                                            

No Wilayah Luas Tanah 

1 Pemukiman 43,25 Ha 

2 Perkebunan 428,44 Ha 

3 Pertanian 120,2 Ha 

4 Perkantoran 3 Ha 

5 Perkuburan 1,50 Ha 

6 Penggembalaan/Padang Rumput 100,67 Ha 

7. Hutan Negara 100 Ha 

8. Tambak 10,50 Ha 
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9. Kolam/Empang 0,50 Ha 

Sumber : Profil kantor Desa Tellumpanua 

Peta Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru 

 

Sumber : Kantor Desa Tellumpanua 

c. Keadaan Demografi 

Jumlah penduduk Desa Tellumpanua  termasuk padat jika dibandingkan 

dengan luas wilayah desa. Hal ini dapat dilihat dari hasil sensus penduduk yang 

dilakukan pada tahun 2010, tercatat jumlah penduduk Desa Tellumpanua sekitar 

3010 jiwa dengan perbandingan laki-laki 1220 jiwa dan perempuan sebanyak 1.790  

jiwa.  

Penduduk Desa Tellumpanua merupakan salah satu aset desa dalam 

pelaksanaan pembangunan.  Hanya saja sumber manusianya  masyarakat belum 

memadai karena rendahnya pendidikan, sehingga harapan untuk mengubah pola 
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pikir masih rendah. Jumlah penduduk Desa Tellumpanua dapat dilihat pada table di 

bawah ini. 

 

 

 

Jumlah Penduduk di Desa Tellumpanua 

 

Nama Dusun 

 

Jumlah KK 

Jumlah Jiwa  

Total Jiwa L P 

AROPPOE 389 427 441 868 

MADDO 210 221 247 468 

POLEJIWA 295 294 372 666 

Jumlah 894 942 1060 2002 

Sumber : Profil Kantor Desa Tellumpanua 

d. Visi dan Misi 

Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa 

depan yang diinginan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Adapun rumusan 

visi Desa Tellumpanua yaitu : 

“Terwujudnya Sistem Pelayanan Prima dan Pembangunan Secara Terpadu 

Dalam Mendukung Tellumpanua Desa Yang Nyaman Untuk Semua”  

Visi merupakan impian suatu yang belum terwujudnya dan kemampuan 

melukiskan yang menarik tersebut agar bisa dilihat orang lain sehingga 

mengandung arti standar pencapaian,sukses dan cita-cita. Kehadiran visi Desa 
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Tellumpanua ini dimaksudkan mampu memberikan arah, menentukan keputusan 

dan motivasi seluruh aparat dan anggota masyarakat untuk mencapai tujuan.  

 

 

 

Adapun Misi dari Desa Tellumpanua yaitu : 

a) Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah Desa Kepada masyarakat 

disegala bidang secara gratis serta menciptakan hubungan dan koordinasi 

dengan lembaga Desa dan Instansi yang terkait. 

b) Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di tingkat 

Dusun/Lingkungan yang nyaman dan rapi. 

c) Meningktakan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui kerjasama sesama 

pihak, baik tokoh-tokoh masyarakat maupun pemuka agama.  
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e. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tellumpanua 

Adapun struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa 

Tellumpanua, yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Profil Kantor Desa Tellumpanua 

 

 

KEPALA DESA 

MUHAMMAD NUR NGARU 

SEKRETARIS DESA 

HAIDIR, S.Pd.I 

URUSAN USAHA 

DAN UMUM 

HARDIANTI RESKY. S 

SEKSI 

KESEJAHTERAAN  

SEKSI 

PEMERINTAHAN 

URUSAN 

KEUANGAN 

URUSAN 

PERENCANAAN 

MULIATI, S.Pd.I SUPRATMAN, SS 

SEKSI 

PELAYANAN  

AYYUB RUSADI HARDIYANTI, S.Pd.I SURATMAN 

KEPALA DUSUN 

MADDO 

PLT. KEPALA 

DUSUN AROPPOE 
KEPALA DUSUN 

POLEJIWA 
HAIDIR, S.Pd.I FAISAL MUH. TAMRIN, S.Pd.I 
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Adapun nama-nama aparat Pemerintah Desa Tellumpanua, yaitu: 

No. Nama Jabatan 

Pendidikan 

Terakhir 

Alamat 

(Dusun) 

1 Muhammad Nur Ngaru Kepala Desa 
SLTA 

Polejiwa 

2 Haidir, S.Pd.I Sekretaris Desa 
S1 

Aropppoe 

3 Hardiyanti, S.Pd.I Kasi Pemerintahan 
S1 

Polejiwa 

4 Suratman Kasi Pelayanan 
S1 

Maddo 

5 Ayyub Rusadi Kasi Perencanaan 
SLTA 

Polejiwa 

6 Hardianti Resky. S Kaur Tata Usaha dan Umum 
SLTA 

Aroppoe 

7 Muliati, S.Pd.I Kaur Keuangan 
S1 

Maddo 

8 Supratman, SS Kaur Perencanaan 
S1 

Aroppoe 

9 Haidir, S.Pd.I Plt. Kadus Aroppoe 
S1 

Aroppoe 

10 Faisal Kadus Maddo 
SLTA 

Maddo 

11 Muh. Tamrin, S.Pd.I Kadus Polejiwa 
S1 

Polejiwa 

12 Fadrika Staf Harian 
S1 

Maddo 

13 Rosmini Staf Harian 
SLTA 

Aroppoe 

14 Edianto Staf Harian 
SLTA 

Aroppoe 

15 Muhammad Rafli Staf Harian 
SLTA 

Polejiwa 

16. Irma Erviana Staf Harian 
SLTA 

Aroppoe 

17. Ervina. H Staf Harian 
S1 

Polejiwa 

Sumber : Profil Kantor Desa Tellumpanua
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f. Karang Taruna “Telluwanua” Desa Tellumpanua 

Karang Taruna Tellumpanua merupakan sekumpulan anak muda/mudi yang 

kreatif dan bisa menghasilkan  karya yang mempunyai  kepribadian dan berguna 

bagi masyarakat yang dibentuk pada  17 Dessember 2005 yang diketuai oleh 

Asriadi Ar dengan anggotanya di masa pemerintahan H.Andi Mahmud Gaffar 

selaku kepala Desa waktu itu. Namun vakum pada tahun 2006 sampai tahun 2019.  

Maka pada tanggal 17 Desember 2019 mulai aktif Karang Taruna Tellumpanua dan 

berubah nama menjadi Karang Taruna Telluwanua dibawah pemerintahan Muh. 

Nur Ngaru selaku Kepala Desa waktu itu. 

a) Lambang Karang Taruna Telluwanua  

 

 

Lambang Karang Taruna Telluwanua mengandung unsur-unsur sekuntum 

bunga Teratai yang mekar, empat helai daun bunga, dua helai pita terpampang di 

bagian atas dan bawah, sebuah lingkaran yang melingkari sekuntum bunga Teratai 

dan dua pita, bunga Teratai yang mekar berdaun lima helai sebagai latar belakang, 

unsur warna, dan pita dibawah bertuliskan Telluwanua.  

b) Visi Misi Karang Taruna Telluwanua 

Visi yaitu :  
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Sebagai wadah kepemudaan dan penampung aspirasi pemuda masyarakat 

Tellumpanua. 

Misi yaitu :  

1. Mengemban aspirasi kepemudaan masyarakat 

2. Menciptakan situasi organisasi yamg damai, aman, dan teratur di tingkat 

dusun. 

3. Membangun budaya organisasi yang sesuai dengan aturan. 

c) Keanggotaan Karang Taruna Telluwanua 

1. Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap 

generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh 

lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna. 

2. Keanggotaan Karang Taruna berasal dari generasi muda di tingkat desa atau 

kelurahan. 
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d) Susunan Struktur Pengurus karang Taruna Telluwanua Periode 2019-2024 

Sumber : Sekretariat Karang Taruna Telluwanua  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

46 

 

 

3. Desa Pancana dan Karang Taruna “Colliq Pujie” Desa Pancana Kecamatan 

Tanete Rilau Kabupaten Barru 

a. Sejarah Desa Pancana  

Sejarah geografis Desa Pancana berada di tepi pantai berhadapan langsung 

dengan selat Makassar, untuk menjangkaunya selain lewat perairan laut, juga bisa 

ditempuh dengan kendaraan sepeda motor atau roda empat dengan melalui jalan 

trans Sulawesi dari arah utara maupun dari arah selatan. 

Pancana adalah sebuah Desa dengan latar belakang sejarah dan budaya yang 

amat menarik. Bahkan merupakan salah satu pusat sastra dunia yang ditulis 

pujangga asli Bugis. Pancana bukan saja dikenal sebagai desa kecil (luasnya hanya 

9,9 km) di ujung kabupaten Barru berbatasan dengan kabupaten Pangkep, Sulawesi 

Selatan, tapi kini dapat dikatakan sebagai desa internasional di ujung Barru. 

Desa Pancana merupakan suatu Desa yang diberi nama Pancana yang 

diambil dari nama salah satu Raja Tanete, karena Pancana adalah Pusat Kerajaan 

Tanete. Adapun asal usul sehingga dinamakan Desa Pancana adalah berawal dari 

adanya seorang Putri Raja yang berasal dari Luwuk yang diusir oleh ayahnya yakni 

raja yang menjabat saat itu, Sang Putri diusir karena membangkang dengan perintah 

Raja. Putri Raja alias Putri Mahkota tidak bersedia patuh kepada perintah ayahnya 

karena menganggap ayahnya telah dipengaruhi oleh penjajah dari Bangsa Belanda. 

Berlayarlah Sang Putri menuju suatu tempat yang belum diketahui namanya. Ketika 

Sang Putri dan anak buah kapalnya tiba di suatu tempat, para anak buah kapal 

melihat 
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ikan ada disekitar kapal sambil mengatakan awu-awu. Mendengar kegaduhan itu 

orang kepercayaan putri memeriksa kegaduhan yang melingkupi awak kapal. 

Rupanya itu disebabkan suara awak kapal meneriaki ikan dengan panggilan awu-

awu. dilaporkanlah kejadian tersebut kepada Sang Putri, kemudian ikan tersebut 

diberi nama awu-awu yang dikenal hingga sekarang. Ikan yang menjadi 

kebanggaan warga Desa Pancana Karena rasanya yang khas dan berbeda dengan 

ikan awu-awu dari daerah lain. Sang Putri melihat ikan tersebut dan melihat 

keadaan sekitar, dia turun dari kapal dengan cara dipanca (dipandu oleh dua 

asistennya). Sang Putri tinggal di tempat itu dan menetap disana membentuk 

kerajaan baru dan ia pimpin sendiri. Lama kelamaan orang mengenal tempat itu 

dengan sebutan pancana karena proses penurunan Sang Putri dari atas kapal menuju 

tempat itu. Pancana berarti ‘tempatnya dia –ratu- atau singgasananya’. Terkenallah 

desa itu dengan sebutan Pancana dengn tampuk pemerintahan dipimpin oleh 

seorang ratu yang berdaulat atas wilayah tersebut. Kerajaan yang berasal dari suku 

bugis ini mengeluarkan sebuah karya sastra mendunia dengan hasil torehan tangan 

lembut seorang ratu yang berdaulat. Ratu itu bernama Retna Kencana Colliq Pudjie 

dengan nama lain Aisyah yang lahir pada abad ke 19 di Pancana. Colliq Pujie diberi 

gelar Arung Pancana Toa Matinro Ri Tucae. Bila diurai satu-satu arti nama itu, 

maka “Retna Kencana” adalah nama Melayu yang diberi oleh orang uanya sejak 

kecil, “Colliq Pudjie” berarti pucuk daun yang terpuji, sedangkan “Arung Pancana 

Toa” adalah gelar jabatannya sebagai Raja Tua di Pancana. Setelah meninggal 

dunia ia diberi gelar anumerta “Matinro Ri Tucae” yang berarti tidur di Tucae. 

Tucae adalah nama salah satu tempat di Lamuru tempat Colliq Pudjie meninggal. 

Dia ratu yang bukan hanya sekedar punya cita rasa sastra yang tinggi namun juga 

penulis naskahterpanjang di dunia. Naskah yang sekarang dikenal dengan sebutan 
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LAGALIGO. Ratu ini harus perawan, baik saat diangkat hingga dalam masa jabatan 

dia harus suci dari hayatnya hingga maut menjemputnya. 

Segelintir pertanyaan muncul seputar Ratu dan kehidupannya, mengapa dia 

tidak menikah ?, menurut narasumber karena begitu tradisi yang mengajarkan suku 

itu. Bagaimana jika Sang Putri jatuh hati kepada ajudannya atau sebelah kerajaanya 

bertahta ?, menurut narasumber jika ada yang menyukai ratu sama saja membunuh 

kehidupannya sendiri, saking hormatnya kepada Ratu dengan cara tidak mencintai 

Ratu secara personal. Dengan cara itulah mereka menjaga etika kepada Ratu dan 

menjaga marwah Ratu. Kecintaan mereka kepada Ratu hanya sebatas kecintan 

rakyat kepada ratunya. Ratna Kencana Colliq Pudjie nama penulis LAGALIGO 

adalah seorang perempuan. 

Desa Pancana terdiri dari 3 (tiga) Dusun ykni Dsusun Pancana, Dusun 

Kaworo, dan Dusun Cenrapole. Sepanjang sejarah Pemerintahan Desa, Desa 

Pancana yang berdiri sebagai salah satu Desa yang kepemimpinan Kepala Desa 

telah mengalami beberapa kali pergantian dengan periode masing-masing sebagai 

berikut: 
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b. Periodesasi Kepepimpinan Kepala Desa Pancana 

 

N 

 
O 

 

PERIODE 
 

NAMA KEPALA DESA 
 

KETERANGAN 

1. 1960-1975 H.M. TAHIR DG.NOMPO Kepala Desa 
2. 1975-1980 ABD. RAHMAN Kepala Desa 
3. 1980-1985 ABD. RAHMAN Kepala Desa 
4. 1985-2005 M. GAZALI TAHIR, BA Kepala Desa 
5. 2005-2011 MUCHLIS SULAIMAN, BA Kepala Desa 
6. 2011-2011 MUHAMMAD HANAPING Plt. Kepala Desa 
7. 2011-2017 MUCHLIS SULAIMAN, BA Kepala Desa 
8. 2017-2018 IMRAN HARDIANSYAH Plt. Kepala Desa 
9. 2018-2024 M. IDRIS.T Kepala Desa 

sumber: (RPJMDesa Pancana 2018-2024) 

c. Geografi dan Letak dan Luas Wilayah 

Desa Pancana merupakan salah satu Desa di wilayah Kecamatan Tanete 

Rilau Kabupten Barru. Desa ini terletak sekitar 15 Km arah selatan dari Kota Barru 

dan memiliki luas ± 9,9 Km2, yang terdiri dari 3 Dusun dan 11 RT yakni Dusun 

Pancana terdiri dari 5 RT, Dusun Cenrapole terdiri dari 3 RT dan Dusun Kaworo 

terdiri dari # RT. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: 

a) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Lalabata; 

 

b) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lasitae; 

 

c) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Lasitae;dan 

 

d) Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. 

 

Desa Pancana terletak pada jalan Trans Sulawesi dan merupakan Desa lintas 

provinsi yang terletak antara Kota Makassar dan Kota Parepare.
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d. Tofografi 

 

Desa Pancana adalah Desa yang bentangan wilayahnya dataran 

rendah, berbukit-bukit, tepi/pesisir dan daerah aliran sungai. 

N 

 
O 

 

WILAYAH 
 

LUAS 
 

SATUAN 

1. Dataran Rendah 540,00 Ha/m2
 

2. Berbukit-bukit 400,00 Ha/m2
 

3. Tepi Pantai/Pesisir 280,00 Ha/m2
 

4. Aliran Sungai 120,00 Ha/m2
 

sumber: (RPJMDesa Pancana 2018-2024) 

e. Penggunaan Lahan 

Berdasarkan pemanfaatan lahan secara umum dapat dibagi dalam 7 (tujuh) 

kategori besar yaitu: 

Luas Wilayah Berdasarkan Penggunaan 

 

N 

 
O 

 

WILAYAH 
 

LUAS 
 

SATUAN 

1. Tanah pemukiman/kering 294,14 Ha/m2
 

2. Tanah persawahan 125,72 Ha/m2
 

3. Tanah perkebunan 447,21 Ha/m2
 

4. Tanah kuburan 1,00 Ha/m2
 

5. Tanah perkantoran 0,03 Ha/m2
 

6. Tanah prasarana umum 123,29 Ha/m2
 

7. Tanah hutan 0,20 Ha/m2
 

Sumber: (RPJMDesa Pancana 2018-2024) 
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f. Demografi 

Jumlah penduduk berdasarkan pemeluk agama di Desa Pancana dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama (jiwa) 

 

N 

 

O 

 
DUSUN 

AGAMA  
JUMLAH 

 

ISLAM 

KRISTE 

 
N 

 

HINDU 
 

BUDHA 

1. Pancana 1.417 0 0 0 1.417 

2. Kaworo 1.150 0 0 0 1.150 

3. Cenrapole 1.057 5 0 0 1.062 

 

Sumber: (RPJMDesa Pancana 2018-2024) 

 

Dari data dapat dilihat bahwa agama islam merupakan agama mayoritas 

yang dianut oleh masyarakat Desa Pancana dengan persentase sebesar 99%. 

g. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pancana 

Pemerintah Desa Pancana menganut sistem Lembaga Kemasyarakatan Desa 

(LKD) yang dibentuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra 

pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ada di Desa Pancana yaitu: 

 

a) Lembaga Pemberdayaaan Masyarakat Desa (LPM); 

b) Tim Penggerak PKK; 
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c) RT; 

d) Karang Taruna; 

e) Limnas; 

f) Lembaga Kemasyarakatan lainnya. 

 

h. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pancana 

 

 

Sumber: (RPJMDesa Pancana 2018-2024) 
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i. Karang Taruna “Colliq Pujie” Desa Pancana 

Susunan Struktur Pengurus Karang Taruna “Colliq Pujie” 2019-2024 

 

Sumber : Sekretariat Karang Taruna Colliq Pujie 
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3. Desa Lasitae dan Karang Taruna “Puncak Harapan” Desa Lasitae 

Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru 

a. Sejarah Desa Lasitae 

Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten barru dahulu sebelum 

terbentuk adalah sebuah wilayah dari kerajaan kecil yang dipimpin oleh kerajaan 

Tanete. 

Dimasa pemerintahan Belanda dibentuk pemerintahan Sipil belanda dimana 

wilayah kerajaan Tanete di masukkan dalam wilayah ONDER AFDELLING Barru, 

yang bernaung dibawah AFDELLIND PARE-PARE, sebagai kepala pemerintahan 

Onder Afdelling diangkat seorang control Belanda yang berkedudukan di Barru, 

dan Bekas Kerajaan Tanete tersebut dibei status sebahai self Bestuur 

((Pemerintahan Keraan Sendiri) yang mempunyai hak otonom untuk 

menyelenggaran pemerintahan sehari-hari baik terhadap eksekutif maupun di 

bidang yudikatif. 

Dari sejarahnya, sebelum menjadi daerah-daerah swapraja pada permulaan 

Kemerdekaan Bangsa Indonesi, Kerajaan tanete ini bekas selg bestuur di dalam 

Afdelling Pare-pare yaitubekas Selh\f Bestuur Tanete dengan puat 

pemerintahannya di Pancana, Daerahnya sekarang menadi 3 kecamatan, masing-

masing kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Tanete riaja, Kecamatan Pujananting. 

Seiring dengan berjalannya waktu, pada tanggal 24 Februari 1990 

merupakan tongkat sejarah yang menandai awal kelahiran Kabupaten Daera TK.II 

Barrudengan ibu kota Barru berdasarkan Undang-undangNomor 229 tahun 

1959tentang pembentukan Daerah-daerah TK.II di Sulawesi Selatan, maka seiring 
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dengan kelahiran Kabupaten Barru resmi pula kelahiran Desa Pancana yang 

merupakan bagian dari Kabupaten Barru. 

Pada tahun 1995 desa pancana di mekarkan menjadi 2 desa yaitu desa 

pancana sendiri dan desa persiapan lasitae. Desa lasitae awalnya membawahi 3 

dusun namun pada bulan agustus tahun 2009 bertambah lagi satu dusun yaitu dusun 

Belleanging. 

Sepanjang sejarah pemerintahan desa, desa lasitae tongkat estafet 

kepemimpinan di desa lasitae sejak di mekarkan pada tahun 1995 telah mengalami 

beberapa kali pergantian kepala desa dengan periode masing-masing sebagai 

berikut: 

Daftar Kepala Desa Yang Menjabat 

 
No Periode Nama Kepala Desa Keterangan 

1 1995-1997 M. Amir Dg. Mapata Periode Pertama 

2 1997-2000 Ar. Malaka Periode Kedua 

3 2000-2005 Muh. Saeni Periode ketiga 

4 2005-2008 Abidin Pelaksana Tugas 

5 2008-2014 Abdul Azis Samaun Periode Keempat 

6 2014-2017 Antahira Pelaksana Tugas 

7 2017-sekarang Kartini Baharuddin Periode Kelima 

 

Sumber: Kantor Desa Lasitae 
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b. Keadaan Demografi 

Luas dan batas wilayah administrasi. 

Desa Lasitae kecamatan tanete rilau kabupaten baru adalah salah satu desa 

yang terletak di pesisir pantai barat kecamatan tanete rilau kabupaten barru, 

provinsi sulawesi selatan dengan garis pantainya 1 km luas wilayah desa Lasitae 

10,7 km, jika dilihat dari letak geografisnya desa Lasitae terletak di antara 17 dan 

3” BT, jarak antara ibukota desa dengan ibu kota kabupaten barru sebesar kurang 

lebih 17 km lewat darat dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua 

atau roda empat dengan waktu kurang lebih 30 menit desa Lasitae memiliki jarak 

dari ibukota kecamatan tanete lauk kurang lebih 7 km dengan jarak tempuh kurang 

lebih 10 menit desa Lasitae memiliki jarak dari ibukota provinsi sulawesi selatan 

kurang lebih 85  km dengan jarak tempuh kurang lebih 2 jam. 

Secara administratif desa Lasitae terbagi atas empat dusun dan 7 RT yaitu 

dusun butung, 2 RT dusun bujung Lompo 2 RT, dusun Putianging 2 RT, dusun 

Belleangig 1 RT, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pancana 

 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pangkep 

 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanete Riaja dan 

Kecamatan Pujananting 

4. sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar
 

Desa Lasitae disebut juga dengan Duppa matanna kabupaten barru karena 

merupakan daerah perbatasan kabupaten barru dengan kabupaten pangkajene 
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kepulauan dan merupakan desa lintas provinsi (Trans Sulawesi) yang terletak antara 

kota makassar dan kota pare-pare. 

c. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa 

Tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 

1 sampai 6 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan 

misi serta didasarkan pada rumusan prioritas masalah berdasarkan visi dan misi dan 

rumusan masalah yang ada maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai 

dalam kurun waktu 6 tahun adalah sebagai berikut: 

a) Misi 1: meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik Tujuan: 

terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.  

b) Misi 2: meningkatkan SDM dan SDA untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat tujuan: meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat. 

c) Misi 3: mengupayakan menciptakan rasa aman dan kenyamanan dalam 

kehidupan bermasyarakat

 

d) Misi 4: meningkatkan rasa sarana dan prasarana ekonomi kesehatan pendidikan 

agama dan wisata budaya olahraga sesuai dengan kebutuhan wilayah di Dusun 

masing-masing 

d. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu susunan yang merinci 

pembagian aktivitas kerja dan bagaimana berbagai tingkat aktivitas saling 

berhubugan satu sama lain dalam suatu perusahaan. Dengan adanya struktur 

organisasi, maka batasan-batasan tugas, wewenang dan tnggung jawab masing- 
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masing bagian dalam perusahaan dapat menjadi jelas. Sehingga dapat berjalan 

sesuai dengan fungsinya masing-masing serta memudahkan mengendalikan 

organisasi perusahaan. Oleh karena itu, struktur organisasi harus dibuat sebaik 

mungkin agar memudahkan pegawai atau karyawan lebih mudah mengetahui 

bagiannya. 

 

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lasitae Kecamatan 

Tanete Rilau Kabupaten Barru 

Ketua bpd 

Muh. Arsyad. S 

Kepala Desa Lasitae 

Kartini Baharuddin 

Ketua lpm 

Saparuddin 

SEKERTARIS DESA 

ANTAHIRA 

KAUR UMUM 

ASNIAR, S.Sos. 

KAUR 

PEMERINTAHAN 

KAUR 

PEMBANGUNAN 

Staf 

Salmiawati, s.sos 

Muliyanto 

Staf 

Sulfa dewi 

Hudri mubarak 

Staf 

Yunus 

Nirmah. Amd. Pi 

KADUS BUTUNG 

SABANG 

KADUS BUJUNG 

LOMPO 

KADUS 

 

ABD.RASYID 

KADUS 

BELLEANGING 
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i. Karang Taruna “Puncak Harapan” Desa Lasitae 

Struktur Organisasi Karang Taruna Puncak harapan 

 

Sumber : Sekretariat Karang Taruna Puncak Harapan 
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B. BENTUK PERAN PEMUDA KARANG TARUNA dalam 

PEMBANGUNAN dan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA di 

KECAMATAN TANETE RILAU KAB. BARRU 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 poin ketiga (3) Peraturan 

Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan 

Desa dan Lembaga Adat Desa, bahwa Karang Taruna sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Kepala Desa dalam 

menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. 

Adapun Tugas Karang Taruna yang termuat dalam Bab II Pasal 6 poin pertama (1) 

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang 

Karang Taruna, bahwa Karang Taruna memiliki tugas : 

a. Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan 

b. Berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial 

melalui rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas 

nasional.25 

Pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan yang menjelaskan 

mengenai pemuda merupakan individu yang bila dilihat secara fisik sedang 

mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan 

emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia. Pembangunan dan 

pemberdayaan baik saat inimaupun nanti yang akan menggantikan generasi 

sebelumnya. Pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan 

bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. 

Pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun kultural. Di Pundak pemuda 

                                                 
25Republik Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang 

Taruna, Bab II, Pasal 6, h.5. 
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terdapat bermacam-macam harapan, terutama dari generasi lainnya, baik itu 

generasi sebelumnya atau sesudahnya. Hal ini karena mereka diharapkan dapat 

menjadi generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya 

dan generasi yang harus mengisi dan melangsungkan estafet pembangunan secara 

terus menerus. Pada generasi muda terdapat permasalahan yang sangat bervariasi 

dimana Ketika tidak diatasi seara professional maka pemuda akan kehilangan 

fungsinya sebagai penerus bangsa. 

Bentuk-bentuk peran pemuda Karang Taruna dalam pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat Desa di Kecamatan Tanete Rilau : 

1. Berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Seperti, 

berpartisipasi dan terlibat aktif dalam penyusunan regulasi Desa, terlibat 

dalam proses demokrasi di Desa. 

2. Berperan dalam setiap pelaksanaan serta ikut serta dalam menyusun 

perencanaan pembangunan Desa, memantau dan mengawasi pembangunan 

Desa, turut serta dalam menyelenggarakan pelayanan dasar, turut menjaga 

dan memelihara sarana dan prasarana Desa, turut serta dalam 

mengembangkan ekonomi local di Desa. 

3. Berperan dalam segala bentuk upaya pemerintah desa untuk 

memberdayakan masyarakat desa disamping menjalankan tugas serta fungsi 

Karang Taruna. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua 

karang Taruna Telluwanua untuk menanyakan peran Karang Taruna Telluwanua 

dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, yakni Saudara Usriadi H 

yang mengatakan, bahwa : 
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“Kami di Karang Taruna Telluwanua menjalankan program kerja 

berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang termuat 

dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 

sebagai pedoman yang terbaru. Kami melaksanakan program kerja tentunya 

atas dasar prinsip kesejahteraan sosial yang mana kemudian di handel 

lansung oleh bapak kepala desa. Keikutsertaan kami dalam setiap agenda 

pemerintah Desa Tellumpanua menjadi keharusan baik dari segi 

pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat desa Tellumpanua. Dari 

segi pembangunan sendiri pelaksanaan kami belum maksimal dikarenakan 

beberapa keanggotaan yang kami miliki masih terbilang baru dan masih 

dalam tahap pembelajaran sebagai pengurus Karang Taruna sedangkan 

dalam tahap pemberdayaan masyarakat desa, saya rasa sudah ada dampak 

positif yang bisa kita rasakan sampai saat ini, seperti halnya pada saat 

pelatihan sablon, kerja bakti sosial, serta beberapa program kerja lainnya 

yang dijadikan sebagai langkah awal dalam pemberdayaan masyarakat di 

Desa Tellumpanua.”26 

Dari wawancara diatas bisa dilihat bahwasanya bentuk peran yang 

dilakukan oleh Karang Taruna Desa Telluwanua untuk pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat desa sudah berusaha dengan bersama sama pemerintah 

desa melaksakan program kerja yang telah disusun sebelumnya. 

Seperti hasil wawancara dengan bapak Muh. Nur Ngaru, selaku kepala desa 

Tellumpanua, mengatakan bahwa : 

“Sejauh ini peran ikut serta Karang Taruna dalam pembangunan dan 

pemerdayaan masyarakat desa Tellumpanua sudah memaksimalkan 

perannya disemua sektor. Disetiap kegiatan Karang Taruna selalu 

melibatkan kami pemerintah desa juga program kerja yang terlaksana bisa 

dikatakan aktif. Dari segi pembangunan, Karang Taruna Telluwanua belum 

terlalu maksimal dikarenakan memang keanggotaan yang dimiliki masih 

terbilang baru untuk hal pembangunan, sedangkan dalam pelaksanaan 

pemberdayaan masyarakat sudah berjalan aktif sampai saat ini. “27 

Dari hasil wawancara diatas bisa dikatakan bahwa apa yang menjadi 

jawaban ketua Karang Taruna Telluwanua dan bapak kepala Desa Tellumpanua 

                                                 
26Usriadi H (23 Tahun), Ketua Karang Taruna Telluwanua Desa tellumpanua, Wawancara, 

Barru, 28 November 2020.  
27Muh. Nur Ngaru (59 Tahun), Kepala Desa Tellumpanua, Wawancara, Barru, 26 

November 2020. 
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sejalan dengan apa yang menjadi pembahasan peneliti. Yakni peran yang 

dilaksanakan Karang Taruna Telluwanua dengan bekerjasama dengan pemerinta 

Desa Tellumpanua dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa 

Tellumpanua. 

Dalam organisasi, setidaknya diperlukan dua prasyarat agar organisasi 

berjalan dengan baik untuk mencapai tujuannya. Yakni kepedulian terhadap 

organisasi dan kemampuan untuk menggerakkan atau mengarahkan orang lain. Hal 

tersebut memiliki landasan dari petunjuk Nabi Muhammad saw. Diantara hadis-

hadis berikut ini: 

يْثُ، عَنْ نَافِعٍ 
دُ بْنُ رُمْحٍ، حَدَّثنََا اللَّ ، حَدَّثنََا قتُيَْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنََا ليَْثٌ، ح وحَدَّثنََا مُحَمَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قَالَ: ألَََ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئوُلٌ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِ 

جُلُ رَاعٍ عَ  نْ رَعِيَّتِهِ، فَالْْمَِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّ

ُ رَاعِيَةٌ عَلَى بيَْتِ بعَْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ  عَلىَ أهَْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئوُلٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأةَ

عبَْدُ رَاعٍ عَلىَ مَالِ سَي ِدِهِ وَهُوَ مَسْئوُلٌ عَنْهُ، ألَََ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئوُلَةٌ عَنْهُمْ، وَالْ 

 مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 

Artinya : 

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 

Laits. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh telah 

menceritakan kepada kami Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 

bahwa beliau bersabda: "Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian 

bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang memimpin manusia akan 

bertanggung jawab atas rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, dan dia 

bertanggung jawab atas mereka semua, seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan 

anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua, seorang budak adalah pemimpin 

atas harta tuannya, dan dia bertanggung jawab atas harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin 

dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya.28 

 Hadis tersebut memberikan peringatan akan tanggung jawab yang dimiliki 

oleh setiap orang baik pada tataran tanggung jawab sebagai pemimpin atas orang 

                                                 
28Muslim  bin al-Hajjaj Abu al-H}asan al-Qusyairi. Sahih Muslim. Juz. III (Beirut: Dar 

Ihya’ al-Turas al-‘Arabi, t.t). h. 1459 
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lain maupun atas diri sendiri. Hal tersebut kemudian menuntut seseorang untuk 

memiliki kepedulian dan perhatian terhadap apa saja yang menjadi tanggung 

jawabnya karena setiap keputusan yang diambil akan memiliki konsekuensi.  

Juga hasil wawancara dengan Ketua Karang Taruna Colliq Pujie Desa 

Pancana yakni saudara Irham, mengatakan bahwa: 

“Bentuk peran kami dalam pembangunan dan pemberdayaan di dalam Desa 

Pancana tidak lepas dari Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 yakni 

membantu kepala desa dalam menyelesaikan permasalahan yang 

berhubungan dengan kesejahteraan sosial, dan juga tidak lepas dari 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ada didalam Karang 

Taruna. Juga kami telah memaksimalkan program kerja untuk tahun ini, 

walaupun ada sedikit yang kami tidak selesaikan dikarenakan adanya 

Covid-19 yang menyebabkan kami tidak leluasa menjalankan program-

program kerja skala besar. Tapi Alhamdulillah program kerja unggulan 

kami untuk Desa Pancana ini sudah terelealisasikan baik dari segi 

pembangunan maupun bentuk kesejahteraan masyarakat Desa Pancana. 

Insya Allah untuk selanjutnya kami akan terus menunggu  instruksi dari 

Karang Taruna kecamatan untuk program kerja yang nantinya akan 

dilaksanakan dengan Karang Taruna Desa lain sehingga mereka juga bisa 

aktif Kembali untuk berkegiatan”.29 

Juga hasil wawancara dengan Sekretaris Umum Karang Taruna Puncak 

Harapan Desa Lasitae, yakni saudara Aji Surahman mengatakan bahwa : 

“Landasan awal kami berkegiatan yakni sesuai dengan Permendagri nomor 

18 Tahun 2018, dimana dijelaskan bahwa peran utama kami ialah membantu 

kepala desa untuk menanggulangi masalah kesejahteraan sosial. Sehingga 

kami memiliki peran untuk melakukan pemberdayaan serta membantu 

kepala desa dalam menyelesaikan pembangunan yang ada di Desa Lasitae 

ini. Program kerja yang kami luncurkan juga mendapat dukungan besar dari 

aparatur desa dikarenakan apa yang kami programkam ini adalah bentuk 

peran pemuda dalam mensejahterakan masyarakat. Sampai saat ini program 

kerja kami Sebagian sudah terlaksana. Alhamdulillah walaupun ada kendala 

yang kami dapatkan, bapak kepala desa serta aparatur desa dengan cepat 

membimbing kami untuk bagaimana kemudian program kerja ini bisa 

berjalan dengan baik dan selesai sesuai jadwal yang telah ditentukan. Untuk 

                                                 
29 Irham (22 Tahun), Ketua Karang Taruna Colliq Pujie Desa Pancana, Wawancara, Barru, 

30 Desember 2020.  
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itu saya pribadi mengajak semua Karang Taruna yang ada di Kecamatan 

Tanete Rilau untuk aktif kembali melasakan apa yang menjadi tugas dan 

fungsi kita sebagai Karang Taruna”.30 

Apa yang disampaikan oleh ketua Karang Taruna desa Pancana dengan 

sekretaris umum Karang Taruna desa Lasitae bisa disimpulkan bahwa apa yang 

mereka lakukan itu sudah sesuai dengan tugas dan fungsi Karang taruna itu sendiri. 

Dimana pelaksanaan program kerja sudah terlaksana dengan baik berkat dukungan 

pemerintah setempat dalam menanggulangi kesejahteraan sosial. Juga sebagai 

problem untuk Karang Taruna Kecamatan Tanete Rilau untuk dapat mengaktifkan 

Kembali Karang Taruna desa yang ada di Kecamatan denag bersama-sama dengan 

pemerintah setempat untuk menanggulangi permasalahan ini. 

C. POLA RELASI yang TERBANGUN antara PEMUDA KARANG TARUNA 

dengan PEMERINTAH DESA di KECAMATAN TAENETE RILAU dalam 

MENGOPTIMALKAN TUGAS dan FUNGSINYA 

Hubungan antar sesama dalam istilah sosiologi disebut relasi atau relation. 

Relasi sosial juga disebut hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi 

(rangkaian tingkah laku) yang sistematik antara dua orang atau lebih. Relasi sosial 

merupakan hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang 

lain dan saling mempengaruhi. Suatu relasi sosial atau hubungan sosial akan ada 

jika tiap-tiap orang dapat meramalkan secara tepat seperti Tindakan yang akan 

datang dari pihak lain terhadap dirinya. Dikatakan sistematik karena terjadinya 

secara teratur dan berulang kali dengan pola yang sama. Manusia ditakdirkan 

sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk 

                                                 
30 Aji Surahman (22 Tahun), Sekretaris Umum Karang Taruna Puncak Harapan Desa 

Lasitae, Wawancara, Barru, 31 Desember 2020.  
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pribadi, manusia berusaha mencukupi semua kebutuhannya untuk kelangsungan 

hidupnya.  

Dalam memenuhi kebutuhnnya manusia tidak mampu berusaha sendiri, 

mereka membutuhkan orang lain. Itulah sebabnya manusia perlu berelasi atau 

berhubungan dengan orang lain sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial 

dalam rangka menjalani kehidupannya selalu melakukan relasi yang melibatkan 

dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Hubungan sosial merupakan interaksi 

sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok 

ataupun antara individu dengan kelompok.31  

Disamping menghadapi berbagai masalah, pemuda memiliki potensi yang 

melekat pada dirinya dan sangat penting dalam artian sebagai sumber daya manusia 

yang berpotensi dan berkualitas. Oleh karena itu berbagai potensi yang ada pada 

diri pemuda harus dikembangkan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan jika 

itu terlaksana maka aktivitas pemuda akan memiliki konstribusi yang berarti bagi 

pembangunan bangs aini terutama dalam bidang Pendidikan. 

 Adapun Fungsi Karang Taruna yang termuat dalam Bab II Pasal 7 Peraturan 

Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna, 

bahwa Karang Taruna memiliki fungsi : 

a. Administrasi dan manajerial; 

b. Fasilitasi;  

c. Mediasi; 

d. Komunikasi, informasi, dan edukasi; 

                                                 
31 https://repository.usu.ac.id/ diakses pada tangal 28 november 2020 pukul 21.37 WITA 

https://repository.usu.ac.id/%20diakses
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e. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi; 

f. Advokasi sosial; 

g. Motivasi; 

h. Pendampingan; dan 

i. Pelopor.32 

Pola relasi yang diterpakan Karang Taruna dengan pemerintah Desa yakni 

Pola Relasi Antar Lembaga. Pola ini kemudian diciptakan demi terjalinnya 

hubungan harmonis diantara keduanya. Pola relasi terhadap program kerja di Desa  

denagn Karang Taruna sangat ideal untuk menopang pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat desa tersebut demi kemajuan kesejahteraan masyarakat 

dan bisa menyaingi desa-desa yang lain. 

Seperti hasil wawancara dengan bapak Muh. Nur Ngaru, selaku kepala Desa 

Tellumpanua, mengatakan bahwa : 

“Pola yang kita terapkan ini adalah pola yang dimana kemudian hubungan 

antara pemerintah desa denagn Karang Taruna Telluwanua bisa terjalin 

dengan baik. Disamping itu juga pola ini menjadikan Karang taruna 

Telluwanua mampu mengoptimalkan tugas dan fungsinya serta berperan 

dalam setiap agenda kegiatan baik dalam pemerintah desa maupun program 

kerja Karang Taruna Telluwanua. Inilah langkah awal kita untuk 

mengaktifkan kembali Karamg Taruna supaya bisa menjalankan tugas dan 

fungsinya secara optimal.”33 

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menemukan bahwa pola yang 

diterapkan sangat mendukung sebagai penunjang kesejahteraan amasyarakat desa 

Tellumpanua, disamping memberikan dampak positif juga sebagai bahan 

                                                 
32Republik Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang 

Taruna, Bab II, Pasal 7, h.5-6. 

 
33Muh. Nur Ngaru (59 Tahun), Kepala Desa Tellumpanua, Wawancara, Barru, 26 

November 2020. 
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pembelajaran kepada pemuda desa bahwa hubungan yang baik serta harmonis 

berawal dari kita serta pola yang kita terapkan. Jadi Langkah yang diterapkan 

pemerintah Desa Tellumpanua sudah tepat sehingga kedepannya akan ada 

pemberdayaan Karang Taruna untuk bisa lebih berkontribusi sehingga tugas dan 

fungsinya bisa dilaksanakan secara optimal.  

Juga sesuai hasil wawancara denagn salah satu pengurus Karang Taruna 

Telluwanua, yaitu saudara Risma Damayanti mengatakan bahwa : 

”Apa yang kemudia diterapakan ketua Karang Taruna Telluwanua  dengan 

pemerintah Desa Tellumpanua sudah sangat tepat dimana kami sebagai 

pengurus tidak canggung berinteraksi dengan baik kepada masyarakat serta 

pemerintah desa juga dengan diterapkannya pola ini mempermudah kami 

mengoptimalkan tugas dan fungsi Karang Taruna itu sendiri. Dari 

sebelumnya masih berjalan ditempat hingga kami mampu berjalan dengan 

baik terhadap pelaksanaan program kerja.”34 

Dari pernyataan  diatas antara pemerintah desa Tellumpanua dengan Karang 

Taruna Telluwanua bisa dikatakan bahwa masalah yang sebelumnya kurangnya 

perhatian pemerintah Desa Tellumpanua terhadap pemberdayaan Karang Taruna 

bisa diatnggulangi dengan dibentuknya pola relasi sepihak yang menjadikan 

hubungan antara pemerintah Desa Tellumpanua dengan Karang Taruna Telluwanua 

sebagai mitra desa sudah mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. 

Selain menggunakan pola Relasi Antar Lembaga, juga menggunakan 

Pendekatan teori Asset based community Development (ABCD), yang 

menggunakan pemanfaatan asset dan potensi yang dimiliki masyarakat untuk 

kemudian sebagai bahan pemberdayaan. 

                                                 
34Risma Damayanti, (22 Tahun) Pengurus karang Taruna Telluwanua, Wawancara, Barru, 

28 November 2020.  
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Pendekatan berbasis asset yaitu memasukkan cara pandang baru yang lebih 

holistic dan kreatif dalam melihat realitas, seperti melihat gelas penuh 

mengapresiasi apa yang bekerja dengan baik di masa lampau, dan menggunakan 

apa yang kita miliki untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Pendekatan ini 

lebih memilih cara pandang bahwa suatu masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang 

dapat diberdayakan berdasarkan potensi dan asset yang dimiliki. Hanya saja 

kesadaran akan potensi tersebut sering kali tertutup oleh karena tekanan yang ada 

dan juga keengganan untuk bangkit dari titik nyaman yang selama ini telah menjadi 

kebiasaan yang mereka lakukan. Aset adalah segala sesuatu yang berharga, bernilai 

sebagai kekayaan atau perbendaharaan. Segala yang bernilai tersebut memiliki 

guna untuk memenuhi kebutuhan. Dalam kaitan ini sengaja sumberdaya dikaji 

dalam lima dimensi yang biasa disebut Pentagoanal asset, yaitu : 

a. Aset fisik, yaitu sumberdaya yang bersifat fisik biasanya lebih dikenal 

dengan sumber daya alam. Dalam hal ini keadaan alam Desa Tellumpanua itu 

sendiri.  

b. Asset akonomi (financial asset), yaitu segala apa saja yang berupa 

kepemilikan masyarakat terkait dengan keuangan dan pembiayaan, atau apa saja 

yang menjadi milik masyarakat terkait dengan kelangsungan hidup dan 

penghidupannya. Dalam pendampingan inilah, asset pekerjaan masyarakat juga di 

golongkan dalam asset ekonomi yang dimiliki. 

c. Asset lingkungan, yaitu segala sesuatu yang mengelilingi atau melingkupi 

masyarakat yang bersifat fisik maupun nonfisik. Aspek fisik bisa diartikan 

lingkungan Dsa Tellumpanua yang asri, nyaman tentaram dan damai yang mana 

menjadi ciri khas pedesaan. Desa yang dilewati jalan antar kabupaten ini tentunya 

sangat potensial di kembangkan menjadi pusat perdagangan. 
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d. Aset manusia, yaitu potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk 

mewujudkan peranannya sebagai makhluk sosial.  

e. Asset sosial dan politik, yaitu segala hal yang berkenaan dengan kehidupan 

bersama masyarakat, baik potensi-potensi yang terkait dengan proses sosial 

maupun realitas yang sudah ada. 

Dengan pendekatan ABCD, setiap orang di dorong untuk memulai proses 

perubahan dengan menggunakan asset mereka sendiri. Pendekatan berbasis asset 

ini mencari cara bagi individu dan seluruh komunitas berkontribusi pada 

pengembangan mereka sendiri dengan : 

a. Menggali dan memobilisasi kapasitas dan asset mereka sendiri 

b. Menguatkan kemampuan sendiri untuk mengelola proses perubahan dengan 

memodifikasi dan memperbaiki struktur organisasi yang ada. 

c. Mendorong mereka yang menginginkan perubahan untuk secara jelas 

mengartikulasi mimpi atau memvisualisasikan perubahan yang ingin mereka 

lihat dan memahami bagaimana mereka bisa mencapainya.35 

Organisasi dapat efektif jika terdapat mekanisme controlling  atau 

pengawasan yang disusun dan dijalankan secara konsisten. Struktur dan bentuk 

organisasi Islam yaitu, Islam sangat menganjurkan adanya kepastian struktur 

organisasi sebagaimana dijelaskan dalam Q.S az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi ; 

هُمۡ يَقۡسِمُونَ رحََۡۡتَ رَب كََِۚ نََۡنُ 
َ
َۚ وَرَفَعۡنَا بَعۡضَهُمۡ أ نۡيَا عيِشَتَهُمۡ فِِ ٱلَۡۡيَوٰةِ ٱلدُّ قَسَمۡنَا بيَۡنَهُم مَّ

ا يََۡمَعُونَ   ِمَّ اۗ وَرحََۡۡتُ رَب كَِ خَيْۡٞ م  َتَّخِذَ بَعۡضُهُم بَعۡضٗا سُخۡرِي ٗ ِ  ٣٢فَوۡقَ بَعۡضٖ دَرَجَتٰٖ لّ 

                                                 
35 Chripstor dereau, 2013. Pembaru dan kekuatan Lokal Untuk Pembangunan. TT: 

Australian Community Development and Civil Societu Strengthening Scheme (ACCES) Phasell, 

h.109 
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Terjemahnya : 

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara 

mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian 

mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan 

sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.36 

Asbabul Nuzulnya yakni mereka mengingkari wahyu dan kenabian 

Muhammad saw, karena menurut pikiran mereka, seorang yang diutus menjadi 

Rasul itu hendaklah seorang yang kaya raya dan berpengaruh. Diriwayatkan oleh 

ibnu mundzir yang bersumber dari Qatadah bahwa al-Walid bin al-Mughirah 

berkata : “sekiranya apa yang dikatakan oleh Muhammad itu benar (bahwa Al-

Qur’an itu dari Allah), pasti Al-Qur’an ini diturunkan kepadaku atau kepada 

Mas’ud ats-Tsaqifi.” Maka turunlah ayat ini (az-Zukhruf; 31-32) yang menegaskan 

bahwa Allah yang berhak mengutus Nabi-Nya sesuai dengan kekuasaan-Nya.  

Dalam masyarakat desa, idealnya Karang Taruna lebih berguna dan 

seharusnya dapat berkembang lebih baik dari organisasi kepemudaan yang lain, 

karena Karang Taruna keberadaanya secara ototmatis diakui oleh pemerintah dan 

sejajar dengan lembaga desa yang lain seperti RT/RW, PKK, Pos Pelayanan 

Terpadu, serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat lainnya. Ini diatur sebagaimana 

termuat dalam dalam Bagian Ketiga Pasal  6 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, 

bahwa jenis LKD paling sedikit meliputi : 

a. Rukun Tetangga; 

b. Rukun Warga; 

c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; 

d. Karang Taruna; 

                                                 
36Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 798 
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e. Pos Pelayanan Terpadu; 

f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.37 

Selain itu, Nabi saw, memberikan juga petunjuk untuk memiliki wibawa 

serta kemampuan untuk menajdi pemim[pinmeneladani karakteristik yang dimiliki 

oleh orang-orang suku Qurais dalam menjalankan kepemimpinan. Sebagaimana 

dalam hadis berikut: 

دُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَ  ٍ أبَيِ الْْسََدِ قَالَ: حَدَّثنَِي بكَُيْرُ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثنََا مُحَمَّ دَّثنََا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِي 
ثهُُ كُلَّ أحََدٍ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ  ثكَُ حَدِيثاً مَا أحَُد ِ الْجَزَرِيُّ قَالَ: قَالَ لِي أنَسَُ بْنُ مَالِكٍ: أحَُد ِ

ةُ مِنْ قرَُيْشٍ إِنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلىَ بَ  ابِ الْبَيْتِ وَنَحْنُ فِيهِ، فَقَالَ: " الْْئَِمَّ
لهَُمْ عَليَْكُمْ حَقًّا، وَلكَُمْ عَلَيْهِمْ حَقًّا مِثلَْ ذلَِكَ، مَا إِنْ اسْترُْحِمُوا فَرَحِمُوا، وَإِنْ عَاهَدوُا 

مِنْهُمْ، فَعَليَْهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَالْمَلََئكَِةِ، وَالنَّاسِ  وَفوَْا، وَإِنْ حَكَمُوا عَدلَوُا، فمََنْ لَمْ يَفْعَلْ ذلَِكَ 
 أجَْمَعِينَ 

 

Artinya : 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah menceritakan 

kepada kami Syu'bah dari Sahl Abul Asad berkata; telah menceritakan kepadaku Bukair bin Wahb 

Al Jazari ia berkata; Anas bin Malik berkata kepadaku, Aku akan ceritakan kepadamu sebuah hadits 

yang tidak aku ceritakan kepada setiap orang, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam pernah berdiri di depan pintu, sedang kami ada di situ, beliau lalu bersabda: 

"Sesungguhnya pemimpin itu dari Quraisy, mereka punya hak yang harus kalian penuhi 

sebagaimana kalian juga mempunyai hak yang harus mereka penuhi. Jika diminta untuk mengasihi, 

mereka akan mengasihi, jika membuat janji mereka penuhi, jika menetapkan hukum mereka berlaku 

adil. Maka barangsiapa dari mereka yang tidak melakukan seperti itu, mereka akan mendapatkan 

laknat Allah, malaikat dan semua manusia.38 

 Peneliti tidak menemukan riwayat secara spesifik asbab al-wurud dari hadis 

di atas, akan tetapi para ulama telah memberikan keterangan terkait aspek 

sosiologis pada masa Nabi menyebutkan hadis tersebut atau dengan kata lain asbab 

al-wurud makro yang menjadi setting sosial ketika Nabi bertutur. Syuhudi Ismail 

mengutip pendapat Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwa para masa Nabi, orang 

yang memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah dan dipatuhi oleh 

                                                 
37Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Bab III, Pasal 6, 

h.5-6. 
38Abu ‘Abd Allah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal. Juz 

XIX (t.t: Mausu‘ah al-Risalah, 1421 H), h.  318. 
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masyarakat yang dipimpinnya adalah dari kalangan Quraisy. Apabila suatu masa 

ada orang buka suku Quraisy memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk 

memimpin, maka ia dapat ditetapkan sebagai pemimpin, termasuk sebagai kepala 

negara.39 

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa hadis yang dikutip tidak 

dipahami secara tekstual dalam arti mengkhususkan kepemimpinan hanya untuk 

orang dari suku Qurais tetapi siapa saja yang memiliki karakterisitik dan wibawa 

seperti yang disebutkan. Hal ini juga diperkuat dengan adanya riwayat lain yang 

menunjukkan bahwa Islam tidak membedakan manusia dari suku mana ia berasal: 

سَدَّدٌ، حَدَّثنََا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أبَِي التَّيَّاحِ، عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثنََا مُ 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْمَعوُا وَأطَِيعوُا، وَإِنِ  ُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ رَضِيَ اللََّّ

، كَأنََّ رَأسَْهُ زَبِيبَةٌ اسْتعُْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَ   شِيٌّ

Artinya : 

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya bin 

Sa'id dari Syu'bah dari Abu tayyah dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu mengatakan, Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dengarlah dan taatilah sekalipun yang memimpin kalian 

adalah seorang budak habsyi, seolah-olah kepalanya gimbal.40 

دُ بْنُ العَلَءَِ، حَدَّثنََا أبَوُ أسَُامَةَ، عَنْ برَُيْدٍ، عَنْ أبَِي برُْدةََ، عَنْ أبَِي مُوسَى  حَدَّثنََا مُحَمَّ

ُ عَنْ  ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَضِيَ اللََّّ المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبنُْيَانِ يَشُدُّ »هُ، عَنِ النَّبِي 

 وَشَبَّكَ بيَْنَ أصََابعِِهِ « بعَْضُهُ بعَْضًا

Artinya : 

Telah menceritakan kepada kami Khallad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada 

kami Sufyan dari Abu Burdah bin 'Abdullah bin Abu Burdah dari Kakeknya dari Abu Musa dari 

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sesungguhnya seorang mukmin dengan 

                                                 
39Syuhudi Ismail, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma’ani al-Hadis 

tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 38-

41. 
40Muhammad bin Isma‘il bin Ibrahim al-Bukhari. Sahih al-Bukhari. Juz IX ( t.t: Dar Tuq 

al-Najah, 1422 H), h. 62. 
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mukmin lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain." kemudian beliau 

menganyam jari jemarinya.41 

Hadis tersebut memberikan petunjuk akan penting kerja sama dan 

solidaritas dalam menjalani kehidupan, sehingga dapat dipahami bahwa diantara 

karakteristik orang yang beriman adalah memiliki solidaritas serta loyalitas dalam 

kehidupan bersama. Hal ini merupakan sebuah aspek yang wajib dimiliki setiap 

anggota organiasasi.  

Sehubungan dengan adanya hal ini sehingga akan memudahkan gerak dari 

organisasi Karang Taruna Telluwanua,Karang Taruna Colliq pujie, serta Karang 

Taruna Puncak Harapan itu sendiri. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa adanya 

ketidaksesuaian dari pola kinerja Karang Taruna juga kurangnya pemberdayaan 

Karang Taruna yang ada di Kecamatan Tanete Rilau padahal mereka memiliki 

peran yang sangat penting untuk melakukan sesuatu perubahan hanya saja mereka 

masih kurang kesadaran dari masing-masing anggota Karang Taruna, yang mana 

apabila mereka dapat bersatu maka dapat tercapainya tujuan yang diinginkan secara 

efektif dan efisien. 

                                                 
41Muhammad bin Isma‘il bin Ibrahim al-Bukhari. Sahih al-Bukhari. Juz III ( t.t: Dar Tuq 

al-Najah, 1422 H), h. 129. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari penemuan masalah dari uraian hasil penelitian dan analisa 

yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan 

dalam skripsi ini, sebagai berikut : 

1. Bentuk peran pemuda Karang Taruna dalam pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat desa, yaitu : 

a. Berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Seperti, berpartisipasi 

dan terlibat aktif dalam penyusunan regulasi Desa, terlibat dalam proses 

demokrasi di Desa. 

b. Berperan dalam setiap pelaksanaan serta ikut serta dalam menyusun 

perencanaan pembangunan Desa, memantau dan mengawasi pembangunan 

Desa, turut serta dalam menyelenggarakan pelayanan dasar, turut menjaga dan 

memelihara sarana dan prasarana Desa, turut serta dalam mengembangkan 

ekonomi local di Desa. 

c. Berperan dalam segala bentuk upaya pemerintah desa untuk memberdayakan 

masyarakat desa disamping menjalankan tugas serta fungsi Karang Taruna. 

Bentuk peran ini kemudian diimplementasikan dalam kepengurusan Karang 

Taruna Telluwanua, Karang Taruna Colliq Pujie, serta Karang Taruna Puncak 

Harapan bersama pemerintah Desa setempat dalam menanggulangi masalah 

kesejahteraan sosial masyarakat di des itu sendiri. Dilihat dari persfektip hukum 

Islam, Pemberdayaan yang dilakukan Karang Taruna Desa bersama pemerintah 
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Desa setempat sudah maksimal melaksanakan kewajiban sebagai organisasi mitra 

desa yang sesuai Al-Qur’an dan Hadist. 

2. Pola relasi yang terbangun antara Karang Taruna desa dengan Pemerintah 

desa, yakni menggunakan pola relasi Antar Lembaga dimana pola ini 

kemudian memberikan jalan kepada Karang Taruna dengan Pemerintah 

Desa untuk sama sama memecahkan masalah kesenjangan sosial di bidang 

kesejahteraan sosial baik dari segi pembangunan, pemberdayaan, serta 

program kerja Karang Taruna sehingga mampu menjalankan tugas dan 

fungsinya secara optimal. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Sebagai salah satu organisasi kepemudaan yang orientasinya terhadap 

daerah pedesaan harusnya mereka mampu berbaur terhadap semua lapisan 

masyarakat sehingga relasi (hubungan) dapat terjalin dengan baik dan 

begitupun terhadap pemerintah setempat (Kepala Desa beserta jajarannya) 

yang dijadikan sebagai mitra kerja, serta harus menjaga hubungan antar 

anggota agar tetap harmonis. 

2. Tugas dan fungsi sebagai organisasi Karang Taruna dapat mudah 

dioptimalkan (terealisasikan) manakalah di dalam organisasi itu sendiri 

semua anggota ikut aktif dan bersatu sehingga mereka mampu bekerja sama 

dan memberikan ide-ide yang cemerlang layaknya sebagai seorang pemuda 

yang ideal untuk memajukan desa masing-masing. 
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