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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab- Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke pada huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
tidak 

dilambangkan 
tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet س

 Sin S Es ص

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad Ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 
 

 Dhad Ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 
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 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain „ apostrof terbaik„ ع

 Gain G Eg غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 ya‟ Y Ye ي

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

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

tanda.(„). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 



 

 

xii 

 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا  

 Kasrah I I ا ِ

 ḍammah U U ا ِ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fatḥah dan yā‟ ai a dan i ي  

 fatḥah dan wau au a dan u ى ىْ 

Contoh: 

يْف    kaifa : ك 

 haula : ه ىْل   

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fatḥah dan alif atau …ا  | …ي  
yā‟ 

ā a dan garis di atas 

 kasrah dan yā‟ i i dan garis di atas ي
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 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas ىى

Contoh: 

ات    mata : م 

م ً  ر  : rama 

قيِْمْ    : qila 

ي مُىْتُ   : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 

(t). Sedangkan tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah (h). 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:   

ةُ اْلأ طْف  لِ   ض  و  ر  : raudal al-at fal 

دِ يْى ةُ اْنف ا ضِه ةُ   ا نْم  : al-madinah al-fadilah 

ة   al-hikmah :  ا نْحِكْم 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( ّّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 
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perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بَّى ا  rabbana :ر 

يْى ا  najjainah :و جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 

sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh:  

ف ةُ   al-falsafah :ا نْف هْس 

 al-biladu :ا نْبلِا دُ 

7. 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. 

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

 umirtu: امُِرْتُ 
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b. Hamzah Tengah 

 ta‟muruna: ج أمُْرُوْن

c. Hamzah Akhir 

يْء   :ش   : Syai‟un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis 

terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  

sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  

yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa 

dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur‟an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

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

hamzah. 

Contoh: 

 billah انَّههباDinullahِدِيْهُ الََّّ 

Adapun tā‟ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh:  

ةِ الََّّ   همُْ  حْم   Hum fi rahmatillahفيِْ ر 
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10. 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.  

Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur‟an 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

11. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta„ālā 

saw.  = sallallāhu „alaihi wa sallam 

a.s.  = „alaihi al-sa 

QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat  
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ABSTRAK 

Nama   : M. Rijal B. Akmal 

Nim   : 10200115064 

Jurusan  : Hukum Tata Negara (Syiasah Syar’iyyah) 

Judul   : Analisis Pengangkatan Camat di Kabupaten Barru       

      persfektif Siyasah Syar’iyyah 

 Pokok masalah adalah diberbagai daerah otonomi setelah dan mungkin sebelum 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang baru Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

kecamatan namun penulis mengambil objek penelitian di Kabupaten Barru Sulawesi 

Selatan, adapun permasalahan itu yakni pertimbangan pemerintah  kabupaten Barru 

terhadap pengangkatan camat, kedua Pandangan para tokoh Masyarakat/agama di 

Kabupaten Barru Terkait Pengangkatan Camat,Ketiga Bagaimana Perspektif Siyasah 

Syar‟iyyah melihat Sistem Pengangkatan Camat. 

 Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian lapangan 

kualitatif (field research) menggunakan pendekatan Normatif Yuridis.  Ada dua sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dengan mengadakan 

wawanara dan sumber data sekunder berupa menelaah buku-buku peraturan perundang-

undangan yang ada relevasinya dengan judul ini. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisa 

data yang digunakan yaitu identifikasi, tabulasi, koding, dan editing data. 

 Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Pertimbangan Pemerintah 

Kabupaten Barru terhadap Pengangkatan Camat  yakni  berdasarkan data dan hasil 

wawancara yang diperoleh penulis menganalisis bahwa syarat pengisian jabatan dan 

ketentuan kompetensi dalam pengisian jabatan camat yang terdiri dari kompetensi teknis 

merupakan bagian dari pendidikan teknis pemerintahan dan pengalaman kerja camat 

sedangkan kompetensi manajerial merupakan bagian dari Diklat PIM III; (2) Pandangan 

para tokoh masyarakat/agama di kabupaten Barru terkait pengangkatan camat di 

kabupaten Barru yakni pengisian jabatan camat di Kabupaten barru dilakukan dengan 

mekanisme tertututup. Dimana pelaksanaannya dilakukan dengan merampungkan daftar 

nama calon camat. Setelah daftar nama calon camat tersebut dirampungkan, maka Biro 

Kepegawaian mengadakan pemeriksaan mengenai persyaratan jabatan dan dituangkan (3) 

Perspektif Siyasah Syar‟iyyah dalam melihat Sistem Pengangkatan Camat yakni 

pemilihan camat sebagai pihak yang memegang pucuk kekuasaan dalam pemerintahan 

harus memenuhi beberapa syarat diantaranya: Pertama, mengetahui secara mendalam 

ajaran islam. Dan kedua, mengenal kebudayaan masyarakat 

 Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan agar sebaiknya warga Kabupaten 

Barru tidak meminta jabatan kepada kepala Pemerintahan agar dimasukkan dalam 

struktur pemerintahan, karena jika mereka meminta jabatan tetapi tidak sesuai dengan 

skill yang dimiliki maka akan  jauh dari professionalitas kerja, apalagi dalam hal 

Pemerintahan. 

 

 

 
Kata Kunci : Analisis ; Barru; Pengangkatan Camat ; Siyasah Syar‟iyyah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Tidak dapat dibantah bahwa diantara banyak negara banyak yang memilih 

asas dan sistem demokrasi dalam sistem politik dan ketatanegaraannya itu 

disebabkan sistem demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya
1
. 

Dalam wacana ke Indonesiaan sistem dan praktik demokrasi atau paham 

kerakyatan tidak dapat dipisahkan oleh konstitusi (UUD 1945) sebagai 

pengandaian dalam teori terbentuknya sebuah negara yang disebutnya sebagai 

„‟Kontrak Sosial‟‟ (Thomas Hobbes, Jhon Lock, J.J Rousseau dan Montesque)
2
. 

Indonesia ialah negara hukum dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat 

sebagaimana diatur pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) dan Ayat (3). Pancasila 

sebagai dasar, falsafah atau ideologi negara sebagaimana yang telah digali pada 

Masalah yang belum sampai pada titik temu di sekitar perdebatan tentang 

demokrasi itu adalah bagaimana mengimplementasikan demokrasi itu di dalam 

praktek. Berbagai Negara telah menentukan jalurnya sendiri-sendiri, yang tidak 

sedikit di antaranya justru mempraktekkan cara- cara atau mengambil jalur yang 

sangat tidak demokratis , kendati di atas kertas menyebutkan „‟Demokrasi‟‟ 

sebagai asasnya yang fundamental, oleh sebabnya fenomena demokrasi itu mesti 

dibedakan atas Demokrasi normatif dan Demokrasi empirik, dalam ilmu hukum 

Istilah yang  sering dipakai adalah demokrasi „‟ Das Sollen‟‟ dan demokrasi „‟ 

Das Sein‟‟ Juni 1945 hingga 17 Agustus 1945 sebagai nilai yang kemudian 

                                                     
1
 Ni‟matul Huda, Hukum tata Negara Indonesia edisi Revisi (Cet.10, Jakarta: Rajawali 

Pers,2015), h.259 
2 Azhary, Negara Hukum Indonesia – analisis yuridis normative tentang unsur-unsurnya( 

Cet.1, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 1995), h.6 
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dirumuskan dalam lima sila ketuhanan yang maha Esa, kemanusiaan yang adil 

dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia merupakan pondasi dasar bangunan negara yang 

merupakan sumber dari segala sumber perundang-undangan di Indonesia.  

 Pemilihan umum dan sistem pengangkatan melalui hak prerogatif kepala 

negara atau kepala daerah adalah suatu bentuk eksplisit dari sistem demokrasi di 

Indonesia, sementara secara implisit dapat dikatakan bahwa suatu hal yang 

menjadi paras demokrasi adalah pengawasan, hingga hari ini pembagian 

kekuasaan (separation of power) sebagai suatu pengandaian terciptanya suatu 

iklim pemerintahan yang baik (good govenance) belum cukup mampu 

terejawantahkan dalam praktek berdemokrasi kita akhir-akhir ini. Mengenai hal 

ikhwal pengangkatan camat diatur secara umum dan secara tekhnis mulai dari 

Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri 

dalam Negeri (Permendagri).
3
 Mengenai camat atau kecamatan secara teknis 

pengangkatan disambutlah oleh Peraturan Pemerintah Nomor19 tahun 2008 atas 

perintah langsung dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah khususnya mengenai camat atau kecamatan. Salah satu tugas 

berat bagi negara ialah konsinsistensi secara normatif-hierarki perundang-undagan 

yakni bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang sudah diatur pula 

pada Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 yang kemudian diatur pula pada 

                                                     
3
 Mochtar Kusumaatmadja dkk, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan 

Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum ( Cet. 4 Bandung : P.T Alumni, 2016), 

h.52 
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lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara 

yang bersih dan bebas dari KKN, maka tidak salah bila demokrasi dijadikan 

sistem dalam peyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). 

demokrasi ialah suatu tahapan manusia maupun kelompok  yang dalam usahanya 

mereka mempertahankan hak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi suatu negara 

beradasarkan Undang-Undang Pasal 1 ayat 2 , dan turut berpartisipasi aktif dalam 

segala masalah negara dan kegiatan yang di adakan oleh negaranya contohnya 

seperti pemilu
4
hak pilih ialah suatu hak yang dimana negara harus memberikan 

kepada rakyatnya dalam hal ini hak pilih dalam suatu pemilihan umum karena 

faktor ini lah yang menjadikan demokrasi negara akan berhasil yang dimana ruang 

kebebasan berpendapat diperbolehkan sebebas-bebasnya maka ruang kebebasan 

itu dituangkan dalam pemilu
5
 sisitem perekrutan dan komunikasi politik pada zaman 

orde baru dan reformasi teradapat perbedaan diantara keduanya pada zaman orba 

masib menagnut sistem pemilihannya masih tertutup , pengangkatan anggota 

dewan perwakilan rakyat masih dipilih langsung oleh orang-orang yang memiliki 

kekuasaan sehingga tercipta lingkaran penguasa
6
 

 Dalam kajian ilmu negara masyarakat selalu berusaha dan memandang 

masa depan dengan tercapainya suatu keadilan seperti keterbukaan dan lain-lain 

                                                     
 4 Darmawati, Halimah B, Nasionalisme Dan Demokrasi Dalam Pandangan Hukum 

Islam, Jurnal Siyasatuna , Volume 2 Nomor 3 ( September 2020) h.5 

 

 5 Andi Zalika Nidasaliah, Rahmiati, Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Netra 

Pada Pemilihan Gubernur Dikota Makassar Perspektif Siyasah Syar‟iyyah, Jurnal Siyasatuna, 

Volume 3 Nomor 1 ( Januari 2021),h. 14 

 

 6 Nur Ekasari, Hamzah Hasan, Tinjauan Siyasah Syar‟iyyah Terhadap Eksistensi 

Lembaga Legislative Sebelum Dan Sesudah Reformasi , Jurnal Siyasatuna, Volume 3 Nomor 1 ( 

Januari 2021), h. 171 

 



 

 

4 

sebagainya olehnya itu lahir suatu negara yang ingin mewujudkan hidup tentram, 

damai dan sejahtera dibawah pemimpin dan wakil rakyat yang diamanahkan dan 

dipercayakan dalam menjalankan tugasnya, namun rupanya tak cukup jika dalam 

kehidupan bersama tidak ada aturan yang mengatur sebab manusia cenderung 

mementingkan individu, keluarga dan kelompoknya maka diperlukan 

kelengkapan hukum seperti adanya pembuat aturan atau penegakan. Karena itu 

kehidupan bernegara kita sampai hari ini banyak persoalan yang mesti dibenahi 

salah satunya sistem pengawasan dan keterbukaan Pengangkatan Camat, sebagai 

penulis melihat fenomena ini sebagai kekosongan nilai demokrasi keterbukaan 

dan partisipasi masyarakat atau lembaga perwakilan dalam pengangkatan camat 

terkhusus di wilayah otonomi daerah. 

 Pengangkatan camat sendiri diatur secara implisit pada peraturan 

pemerintah yang baru nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan bagian ke enam 

pasal 13 Persyaratan Camat: 

1. Persyaratan dan pengangkatan camat dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

2. Pelaksanaan pengangkatan camat dilaksanakan melalui mekanisme seleksi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Dalam doktirn hukum, mengatur hal yang sama adalah suatu hal yang 

tidak diperbolehkan karena adanya asas lex posteriori derogate legi priori, 

melihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dalam konteks 

persyaratan camat pada pasal 13 tidak diatur secara gamblang atau terang, namun 

dikarenakan pada pelaksanaannya di atur pada Pasal 24, 25 dan 26 Peraturan 
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Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 yang diakui berlaku meskipun sudah dicabut. 

Camat di angkat oleh Bupati/Walikota diangkat atas usul sekretaris daerah dengan 

syarat-syarat tertentu dan lebih lanjut di atur oleh Peraturan menteri dalam Negeri 

Nomor 30 Tahun 2009. Namun demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang pemerintahan Daerah yang juga menjadi rujukan peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2018 tentang kecamatan.  

 Jika dilihat dari prinsip penyelenggaran pemerintahan Daerah Bab VII 

Pasal 57 dan 58 sebagai berikut ; 

 Pasal 57 

 Penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri 

atas kepala daerah dan DPRD di bantu oleh perangkat daerah. 

Pasal 58 

 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas 

penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: 

a. Kepastian hukum; 

b. Tertib penyelenggara Negara; 

c. Kepentingan umum; 

d. Keterbukaan; 

e. Proporsionalitas; 

f. Profesionalitas; 

g. Akuntabilitas; 

h. Efesiensi; 
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i. Evektivitas; dan 

j. Keadilan; 

 Ni‟matul Huda mengatakan bahwa otonomi adalah tatanan yang 

bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Yang 

berarti bahwa konsep otonomi daerah yang diartikannya merupakan pembagian 

wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri 

dengan tetap memerhatikan aturan yang telah diatur oleh pemerintah pusat. 

 Dalam politik islam dikenal istilah siyasah syar‟iyah, yaitu “pengaturan 

kemaslahatan manusia berdasarkan syara”
7
 Ibnu Taimiayah berpendapat, situasi 

optimal dalam sisi suasana jiwa manusia yang pertengahan adalah mutmainnah. 

Mutmainna (Jiwa yang tenang) itu berada diatas dua sisi jiwa yang lain, pemarah 

(Al-ammarah) dan jiwa yang selalu menyesal (al-lawwamah). Seseorang yang 

dikuasai jia “mutmainnah” pasti menjadi figur yang berperilaku adil dan segaris 

dengan agama. Sebaliknya orang yang hanyut dalam berbagai kenikmatan materi 

dan tindakan-tindakan tak bermoral atau tanda landasan agama, tentu ia 

dikendalikan oleh jiwa “ammarah”. Seseorang mungkin uga teromang-ambing 

diantara ajaran agama dan godaan-godaan dunia materi, sehingga ia akan 

menyesali dirinya setelah berbuat salah. Inilah sebenarnya ciri yang dikuasai jiwa 

“lawwamah”
8
. Oleh sebab itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis 

ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi diberbagai daerah otonomi setelah 

                                                     
7 H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah; ImplementasiKemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu 

Syari‟ah, Kencana, Jakarta. 2003. h.1 
8
 Yusnani Hasyimzoem, Hukum Pemerintahan Daerah(Cet.1, Jakarta: Rajawali Pers, 

2017), h.15 
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dan mungkin sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang baru Nomor 17 

Tahun 2018 tentang kecamatan namun penulis mengambil objek penelitian di 

Kabupaten Barru Sulawesi Selatan, adapun permasalahan itu yakni; peran dan 

keterlibat DPRD Kabupaten Barru dalam pengangkatan camat, kedua partisipasi 

aktif masyarakat dalam pengangkatan camat, ketiga ialah islam dan nilai 

demokrasi atas payung hukum pengangkatan camat ditengah masyarakat.
 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap permasalahan 

yang akan segara dikaji maka peneliti harus membatasi masalah sesuai judul 

No  Fokus Penelitian  Deskripsi fokus 

1 Analisis Penyelidikan terhadap suatu Peristiwa 

(karangan, perbuatan, dan sebagainya 

umtuk mengetahui yang keadaan  

sebenarnya. 

2 Pengangkatan Camat Suatu Pemberian wewenang Kepada 

Bupati/walikota atas usul sekertaris daerah 

untuk mengangkat suatu pemimpin 

3 Siyasah Syar‟iyyah  Adalah ahl al-halli wa al-aqdi yang 

mencakup musyawarah dalam perkara- 

perkara umum yang adil sesuai dengan 

keinginan bersama.  
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skripsi, penulis membatasi masalah tentang evektifitas pengawasan pengangkatan 

camat di Kabupaten Barru dalam persfektif Syiasah Syar‟iyyah. 

a. Analisis 

b. Pengangkatan Camat 

c. Syiasah syar‟iyyah 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah 

yang akan menjadi dasar dalam penyusunan skripsi. Rumusan masalah ini terbagi 

tiga, pokok masalah yaitu “Analisis pengawasan pengangkatan Camat di 

Kabupaten Barru dalam persfektif Syiasah Syar‟iyyah” dan sub-masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan pemerintah kabupaten Barru terhadap pengangkatan 

camat? 

2. Bagaimana pandangan para tokoh masyarakat/agama di kabupaten Barru 

terkait pengangkatan camat di kabupaten Barru? 

3. Bagaimana Perspektif Siyasah Syar‟iyyah melihat sistem pengangkatan 

Camat? 

D. Kajian Pustaka dan Penelitian Terdahulu 

 Menilai apakah suatu penelitian layak atau tidak untuk diteliti, diperlukan 

sebuah kajian pustaka seperti berikut: 

1. Mochtar Kusumaatmadja dkk, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum 

membahas tentang pengetahuan Dasar Hukum dan Ilmu Hukum yang dapat menjadi 

landasan untuk studi lebih lanjut, dalam penelitian ini penulis ingin memaparkan terkait 

fungsi dan tujuan hukum. 
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2. Azhary, dalam bukunya Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis 

Normative Tentang Unsur-Unsurnya membahas tentang bagaimana sistem dan 

unsur negara hukum di Indonesia melalui pendekatan normatif, perbedaanya 

dalam penelitian ini penulis ingin menggali nilai demokrasi melalui pendekatan 

sosiologis dengan menengok sedikit apakah ada kesesuain atau tidak dalam sistem 

hukum Indonesia. 

3. Dahlan Thaib, dkk dalam bukunya Teori dan Hukum Konstitusi 

membahas tentang seluk beluk konstitusi secara komprehnsif perbedaan dalam 

penelitian ini penulis ialah membahas mengambil dalam satu bab khusus yang 

membicarakan konstitusi madinah dan ketatanegaraan modern yang mana penulis 

mencoba melihat hak masyarakat dalam islam. 

4. Dr. Yusnani Hasyimzoen, dkk dalam bukunya Hukum Pemerintahan 

Daerah membahas tentang mekanisme penyelenggaraan otonomi daerah yang 

melihat dinamika kewenangan pemerintah pusat ke daerah yang menimbulkan 

konsekuens logis, dalam penelitian ini penulis ingin memaparkan terkait fungsi 

DPRD dalam pemerintahan otonomi daaerah. 

5. Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara membahas 

tentang pemberian kewenangan dan sumber kewenangan yang dimiliki oleh aparat 

pemerintah di mana dalam buku ini hanya menjelaskan seacara gamblang 

mengenai administrasi pemerintahan baik pemerintah tingkat teratas sampai pada 

tingkat terendah sedangkan perbedaan dalam penelitian ini penulis fokus pada 

pembahasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Good Governance), sehingga 

pembahasan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah pada sisi demokrasi 
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dan hukum pengawasannya lebih lengkap dan terperinci khususnya pembahasan 

tentang asas desentralisasi. 

6. Ni’matul Huda dalam bukunya Hukum Tata Negara Indonesia Revisi II 

membahas tentang sumber pemberian kewenangan di mana dalam bukun ini 

menbahas mengenai sistem tata negara Indonesia pasca perubahan UUD 1945 

sampai sekarang secara historis, namun perbedaan dalam penelitian ini penulis 

akan menjelaskan secara khusus wewenang yang diberikan kepada pemerintah 

daerah melalui peraturan yang berlaku saat ini yaitu Undang-undang No 23 Tahun 

2014 tentang otonomi daerah dan peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 

tentang kecamatan. 

7. H. F Abraham Amos dalam bukunya Sistem Ketatanegaraan Indonesia 

membahas tentang sistem ketatanegaraan yang begitu kaku (rigid) yang 

disebabkan keterpurukan pemerintah terhadap control masyarakat. sedangkan 

perbedaan dalam penelitian ini, penulis akan mencoba akan menghubungkan pada 

sisi hukum terkait sistem demokrasi sehingga tercipta chek and balance dalam 

pemerintahan daerah. 

8. Sujamto dalam bukunya Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia 

membahas tentang sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah baik 

tingkat teratas sampai tingkatan terendah sedangkan dalam penelitian ini, 

perbedaan dalam penelitian ini penulis fokus membahas fungsi pengawasan yang 

dimiliki DPRD Kabupaten/Kota untuk memberikan pejelasan yang lengkap 

tentang aspek-aspek pengawasan dalam pemerintahan daerah. 

9. Syaiful Hidayat dalam penulisannya Tata Negara dalam Perspektif Figh 
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Siyasah membahas tentang Konsep dan interprestasi Siyasah Dusturiyyah dan 

Tata Negara dalam Perspektif sejarah yaitu pemerintahan Rasulullah saw ketika 

berada di madinah sementara yang menjadi perbedaan dalam penulisan ini ialah 

mengenai sistem pengelolaan pemerintahan Daerah untuk kearah sistem 

pemerintahan good governance. 

 Dari beberapa penjelasan belum ada yang secara tuntas membahas tentang 

Telaah Kritis atas payung hukum Pengangkatan Camat di Kabupaten Barru 

Persfektif Syiasyah Syar‟iyyah meskipun dari 9 (tujuh) sumber tersebut belum ada 

yang menyinggung masalah yang diketengahkan penulis, sehingga untuk 

menjawab secara komprehensif masalah yang akan diteliti penulis mengumpulkan 

rujukan referensi di atas guna membangun kerangka Teoretis. Oleh sebab itu, 

masih diperlukan penelitian lebih lanjut dan pengetahuan secara mendalam 

tentang hal tersebut. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Adapun yang menjadi tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini yakni: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk Mengetahui pertimbangan pemerintah kabupaten Barru terhadap 

pengangkatan camat. 

b. Untuk Mengetahui pendapat para Tokoh Masyarakat/agamaterkait 

Pengangkatan Camat di Kabupaten Barru. 

c. Untuk Mengetahui Perspektif Siyasah Syar‟iyyah dalam melihat sistem 

Pengangkatan Camat di kabupaten Barru. 

2. Kegunaan Penelitian 
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a. Dalam kegunaan penelitian dapat memberikan sumbangsi pengetahuan pada 

masyarakat dan merefleksi kembali peran dan keterlibatan DPRD dalam 

pengangkatan Camat. 

b. Untuk memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang akan diteliti. 

 Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru dan sangat 

diharapkan para pembaca dapat mengetahui peran dan fungsi DPRD sebaagai instansi 

Pengawasan
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Proses Pengangkatan Camat  

 Dalam negara republik indonesia yang merupakan negara hukum segala 

hal terutama mengenai urusan pemerintahan yang diatur secara hirarki dalam 

peraturan perundang-undangan. Kecamatan adalah suatu bentuk pemerintahan 

yang berada dalam lingkup Kabupaten/Kota yang berarti bahwa dalam proses 

pengangkatan Camat di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 

tentang Kecamatan, Dalam peraturan ini terutama pasal 1 ayat (9) 

mendeskripsikan bahwa camat atau sebutan lain adalah pemimpin atau 

koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang 

dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari 

Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan 

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, selanjutnya pada pasal 24, 25 dan 

26 sebagai berikut ; 

  Pasal 24 

 Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah 

Kabupaten/Kota dari pegawai negeri sipil yang mengetahui aturan tekhnis 

pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan. 

 Pasal 25 

 Pengetahuan teknis pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 

meliputi: 

a. Menguasai bidang ilmu pemerintahan dibuktikan dengan ijazah 
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diploma/sarjana pemerintahan; dan 

b. Pernah bertugas di desa, kelurahan atau kecamatan paling singkat 2 (dua) 

tahun 

Pasal 26 

 Pegawai negeri sipil yang akan diangkat menjadi Camat dan tidak 

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, wajib mengikuti 

pendidikan tekhnis pemerintahan dibuktikan dengan sertifikat Pelaksanaan 

pendidikan tekhnis pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan peraturan dalam Negeri. 

 Sekilas gambaran dari peraturan yang lama di atas yang masih berlaku 

hingga kini bagi otonomi daerah yang belum ada aturan yang mengatur sendiri 

urusan rumah tangga di daerahnya berdasarkan asas-asas penyelenggaran 

pemerintahan. Masih berlaku disebabkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2018 Pasal 35 mengakui keberlakuannya selama tidak bertentangan dengan 

ketentuan peraturan yang menggantikannya. 

 Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah 

Kabupaten dan Kota. Sebagaimana Telah dijelaskan dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 224 

ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut : 

1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut 

Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota 

melalui sekretaris daerah,  

2) Bupati/Walikota wajib mengangkat Camat dari Pegawai Negeri 
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Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi 

persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kemudian dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 selaras 

dengan tuntutan rakyat yang menghendaki suatu penyelenggaraan pemerintahan 

yang bersih dan berwibawa serta berwawasan pelayanan kepada masyarakat. 

Akan tetapi pada kenyataan nya masih terdapat beberapa kasus yang kurang 

memperhatikan bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. 

Hal ini dapat dilihat pada karakter birokrasi yang belum sesuai harapan di 

wilayahnya 

 Pengangkatan Camat oleh Bupati/Walikota berasal dari Pegawai Negeri 

Sipil yang mengerti tentang pemerintahan dan disumpah terlebih dahulu untuk 

melaksanakan tugasnya dan dimana sumpah tersebut merupakan seperangkat janji 

yang harus dipenuhi kepada Bupati/Walikota, masyarakat, diri sendiri dan Tuhan 

Yang Maha Esa. Menyikapi hal ini masih banyaknya camat haruslah 

agar  menyurati seluruh bupati dan walikota untuk melakukan pengangkatan 

camat dan lurah sesuai latar pendidikan yang tepat. “Pengangkatan jabatan 

sebagai camat maupun lurah haruslah yang menguasai bidang ilmu pemerintahan. 

Sudah semestinya bupati dan walikota mengangkat camat yang kompeten dan 

memiliki latar belakang pendidikan  seperti Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam 

Negeri  (STPDN) atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Institut 

Ilmu Pemerintahan (IIP menurut saya , terkait intruksi gubernur tersebut,  Plt 

Sekprov, Asisten Administrasi Umum, Asisten Pemerintahan akan membentuk 

tim untuk mengkaji lebih dalam apakah pengangkatan camat dan lurah diharuskan 
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berlatar belakang ilmu pemerintahan.Dalam waktu dekat ini, sesuai dengan UU 

No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kita akan membuat konsep dan 

menyurati seluruh bupati dan walikota agar dalam pengangkatan camat ataupun 

lurah sesuai dengan lulusan ilmu pemerintahan. 

 Ditambahkan, camat adalah pemimpin di wilayah kecamatan sehingga 

seorang camat seharusnya menguasai pengetahuan managerial di bidang 

pemerintahan. Begitu juga dengan lurah dalam melaksanakan kewenangan 

pemerintah yang dilimpahkan oleh camat sesuai karakteristik wilayah dan 

kebutuhan daerah serta melaksanakan pemerintahan lainnya berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini demi pelaksanaan roda 

pemerintahan yang baik, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat.  

 Selain itu, sekarang ini dalam pengangkatan camat ataupun lurah yang 

dilakukan oleh bupati ataupun walikota masih banyak yang tidak berlatar 

belakang pendidikan ilmu pemerintahan, sehingga sulit dalam mengambil 

keputusan demi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. 

Kedepannya diharapkan tidak ada lagi camat maupun lurah yang tidak memiliki 

latar belakang pendidikan ilmu pemerintahan, karena akan memberikan dampak 

negatif terhadap keputusan-keputusan yang diambil. Ada hal- hal yang 

menjadikan mengapa negara indoneisa menjalankan suatu peraturan masih 

berpegang teguh pada regulasi UU karena secara eksplisit didalam undang-undang 
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menjelaskan bahwa karena perlakuan yang sama di mata hukum sehingga tercipta 

hukum yang pasti
9
 

 Dalam konsep Negara hukum Eropa Kontinental dan konsep Negara 

hukum Anglo Saxon didasarkan pada paham liberal individualistis, maka konsep 

Negara hukum Indonesia didasarkan pada pandangan hidup bangsa Indonesia 

yakni pancasila. Perbedaan dalam hal itu terutama terletak pada masalah 

kedudukan individu terhadap masyarakat dan hak serta kewajiban individu 

terhadap Masyarakat.
10

 Sebagai Negara Hukum dan menganut Prinsip kedaulatan 

ditangan rakyat (Demokrasi) atau berbentuk Republik yang telah dirumuskan 

dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (1), (2) dan (3). 

 Pancasila sebagai pandangan hidup (world view) telah melahirkan sumber 

formil yakni UUD 194 (Gron-wet dan/atau Constitution)
11

dan Perundang-undagan 

yang ada di bawahnya (Hierarki Perundang- Undagan UU No. 12 Tahun 2011). 

 Dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) di samping jaminan kedudukan yang 

sama dalam hukum juga kedudukan yang sama dalam pemerintahan, yang berarti 

bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam 

penyelenggaraan Negara tanpa membedakan turunan, warna kulit, kaya atau 

miskin, laki-laki atau perempuan ataupun agama. Undang- Undang Dasar 1945 

telah mencerminkan Asas Demokrasi Pasal 27 ayat (1) bukan hanya menjamin 

                                                     
 9 Ulfatus Shalihah, Rahmatiah Hl, Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Koruptor Ditinjau 

Dari Aspek Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam, Jurnal Siyasatuna,Volume 3 Nomor 1 ( Januari 

2021), h 228 

 
10 Azhary, Negara Hukum Indonesia – analisis yuridis normatife tentang unsur-unsurnya, 

h. 11 
11 Thaib dkk, Teori dan hokum konstitusi ( Cet.12 Jakarta: Rajawali Press,2015),h.7 
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persamaan kedudukan hukum saja, tetapi juga persamaan hak dan kewajiban 

dalam politik, social dan budaya. 

 Dalam sistem, penyelenggaraan Negara itu harus bertumpuh pada 

partisipasi dan kepentingan rakyat. Implementasi Negara hukum itu harus 

ditopang dengan sistem demokrasi. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan 

kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan 

makna. Menurut Franz Magnis Suseno, “yang bukan Negara hukum bukan dalam 

arti yang sesungguhnya merupakan cara paling aman untuk mempertahankan 

control atas Negara hukum”
12

 hal ini merupakan suatu sistem yang menjunjung 

tinggi hak setiap warga Negara untuk aktif dan terlibat langsung baik urusan 

politik, ekonomi dan lain-lain sebagainya termasuk juga hak untuk menerima 

informasi keterbukaan selama itu mengenai urusan publik
13

. 

 Hubungan antara Negara hukum tidak dapat dipisahkan 
9
sehingga dalam 

perkembangannya, paham Negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham 

kerakyatan Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi 

kekuasaan Negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas 

dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Atas dasar demokratis Asas- Asas 

demokratis yang melandasi rechtstaat, menurut S.W. Couwenberg meliputi lima 

asas, yaitu : (a) asas hak-hak politik (het beginsel van politieke grondrechten); (b) 

                                                     
12 Ridwan Hr, Hukum Admistrasi Negara,(Jakarta :Rajawali Press,2015 ) h. 8 
13 Ridwan Hr, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta :Rajawali Press,2015 ) h. 8 
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asas mayoritas; (c) asas perwakilan; (d) asas pertanggungjawaban; dan (e) asas 

publik ( open-baarheidsbeginsel). 
14

 

 

 

                                                     
14

 Ni‟matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, h.267 
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 Dalam Negara hukum karena didalamnya mengakomodir prinsip-prinsip Negara 

hukum dan prinsip-prinsip demokratis. J.B.J.M menyebutkan prinsip-prinsip Negara 

hukum (Rechtsstaat). 

B. Bentuk Pemerintahan Camat 

1. Pengertian Kecamatan  

  Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah 

Kabupaten/kota. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, bukan sebagai 

Kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah.  

 Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 

Kecamatan, Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai 

pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan 

dipimpin oleh camat. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah 

menyelenggarakan sendiri urusan atau dapat melimpahkan sebagian urusan 

Pemerintah kepada perangkat Pemerintah atau Wakil Pemerintah di daerah, atau 

dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kecamatan.  

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah Pasal 221 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi: 

a. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan 

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. 

b. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda 

Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah 21 22  

c. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah 
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mendapatkan persetujuan bersama bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota, 

sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota disampaikan kepada Menteri melalui 

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.
15

 

 Hukum itu ada dalam masyarakat manusia, tanpa masyarakat tidak ada 

hukum tetapi tanpa hukum masyarakat tetap dapat berjalan. Membicarakan 

masyarakat adalah suatu keharusan yang melekat pada perbincangan mengenai 

hukum, hukum dan masyarakat merupakan dua sisi dari satu mata uang. Maka 

tanpa perbincangan mengenai masyarakat terlebih dahulu, sesungguhnya kita 

membicarakan tentang hukum yang kosong-melompong, oleh sebabnya hukum 

bermula dari masyarakat dan sepanjang waktu akan seperti itu.
16

 

 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 21 tentang Kecamatan, 

pemerintah menugaskan Camat sebagai kepala pemerintahan untuk melakukan 

pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun kegiatan-kegiatan 

pembinaan tersebut meliputi :  

a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa 

dan Kepala Desa. 

b. Memberi bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan 

administrasi desa dan Kepala Desa.  

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau Desa. 

d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat atau Kepala Desa. 

e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau Kepala Desa 

ditingkat Kecamatan. 

                                                     
 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
16 Satjipto Raharjo, Hukum dan Perilaku hidup baik adalah dasar hukum ( Jakarta : PT. 

Kompas media Nusantara, 2009 ), h. 9 
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f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan desa atau Kepala Desa ditingkat kecamatan kepada Bupati atau 

Walikota 

 Menurut Kansil, fasilitasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap 

desa yang dimaksud adalah upaya memberdayakan daerah otonom melalui pemberian 

pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.
17 

 Manusia sebagai perseorangan atau individu cenderung untuk berkumpul 

dengan individu-individu dan dengan itu membentuk kelompok manusia yang 

hidup bersama, disebabkan kecenderungan berkelompok manusia dinamakan 

makhluk sosial, fakta ini sudah diketahui sejak dahulu kala dan filsuf yunani 

terkenal Aristoteles karenanya menamakan manusia itu „‟Zoon politikon‟‟,  

Karena kondisi kelompok dan hidup bersama dalam suatu masyarkat berpotensi 

konflik dan memikirkan diri dan kelompoknya masing-masing maka 

dibutuhkanlah suatu aturan apa yang disebut sebagai hukum adalah gejala dari 

seluruh proses  politik  dan  sistem  politik  yang  melingkupi realita politik  

reformasi  saat  ini, individu diberi  keleluasaan (motivasi politik) untuk 

berkreasi dan  memformulasikan cara-cara  meraih  kekuasaan menurut makna 

yang  dilabelkan terhadap kekuasaan. Dinamika partai politik yang kompleks, ikut   

menawarkan sisi kehidupan lain di mana kekuasaan sangat erat dengan 

pencapaian segala aspek kehidupan sosial termasuk eksistensi peran dan status 

dalam   masyarakat.   

 Keterlibatan individu dalam   aktifitas   politik   tidak   lagi hanya 

bersentuhan  dengan  pemenuhan  hak   individu  sebagai   bagian   dari pelaku  

                                                     
 17 Kansil, C. ST, Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 119 
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proses  pembangunan, tetapi  mengarah pada  pencapaian simbol-simbol status  

yang diringi  dengan pemuasan kesenangan dan kenikmatan.
18

 Seperti adagium 

yang pernah diutarakan oleh Cicero Ubi Ius Ibi Sosietes di mana ada masyarakat di situ 

ada hukum, dalam pada itu kita bisa menkonsepsi Hukum yang hidup ditengah 

masyarakat (Living Law) dalam perkembangan dan pemikiran hukum telah banyak sistem 

yang menawarkan dirinya untuk dikaji dan diterapkan.
19

 

C. Fungsi, Tugas dan Peran Pemerintah Camat  

 Pemerintahan kecamatan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan paling 

penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian 

menjadikan camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas- tugas umum 

pemerintahan serta sebagian urusan Otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota 

untuk dilaksanakan di wilayah Kecamatan. Camat berkedudukan dibawah dan 

bertanggungjawab terhadap Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah.
20

 

 Tugas Camat diatur pada Pasal 225 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah, disebutkan sebagai berikut :  

1. Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas: 

a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 25 ayat (6);  

b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;  

c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban 

                                                     
18 Nila Sastrawati, Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S 

Coleman,al risalah, Volume  19 Nomor  2 (November 2019)h.193. 

https://www.neliti.com/publications/349624/partisipasi-politik-dalam-konsepsi-teori-pilihan-

rasional-james-s-coleman (diakses 22 februari 2022)                                                                         
19 Mochtar Kusumaatmadja dkk, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Ruang Lingkup 

Berlakunya Ilmu Hukum, h. 52-53 
20

 https://www.kompasiana.com/peterahab/550d4d3d8133111422b1e3b6/peran-camat-

dalam- penyelenggaraan-pembinaan-dan-pengawasan-pemerintah-desa, Diakses pada 28 

Desember pukul 10:40 WITA. 

 

https://www.neliti.com/publications/349624/partisipasi-politik-dalam-konsepsi-teori-pilihan-rasional-james-s-coleman
https://www.neliti.com/publications/349624/partisipasi-politik-dalam-konsepsi-teori-pilihan-rasional-james-s-coleman
https://www.kompasiana.com/peterahab/550d4d3d8133111422b1e3b6/peran-camat-dalam-penyelenggaraan-pembinaan-dan-pengawasan-pemerintah-desa
https://www.kompasiana.com/peterahab/550d4d3d8133111422b1e3b6/peran-camat-dalam-penyelenggaraan-pembinaan-dan-pengawasan-pemerintah-desa
https://www.kompasiana.com/peterahab/550d4d3d8133111422b1e3b6/peran-camat-dalam-penyelenggaraan-pembinaan-dan-pengawasan-pemerintah-desa
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umum; 

d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;  

e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;  

f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan 

oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;  

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;  

h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah 

kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan  

i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2. Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang menugasi.  

(1) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibantu oleh perangkat Kecamatan.
21

 

 Selain tugas tersebut di atas Camat juga mendapat pelimpahan wewenang, 

hal ini diatur pada Pasal 226 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

sebagai berikut :  

a. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat 

mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan 

sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. 

b. Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

                                                     
 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
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dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik 

Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan. 

c. Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah. 

Peran camat 

 Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain 

sandiwara (film), perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan di masyarakat. Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, 

maka seseorang yang diberi posisi sebuah posisi, diharapkan dapat menjalankan perannya 

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh  pekerjaan tersebut. 

  Harapan mengenai peran seseorang dalam posisinya, dapat dibedakan atas 

harapan dari si pemberi tugas dan harapan dari orang yang menerima manfaat dari 

pekerjaan/posisi tersebut. Definisi Camat yaitu kepala pemerintahan daerah di 

bawah bupati/walikota yang mengepalai kecamatan. Menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, menyebutkan bahwa 

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di 

wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas nya memperoleh 

pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati atau Walikota untuk 

menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum 

pemerintahan
22

  

 Dengan demikian maka secara sederhana menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, peran camat dapat didefinisikan 

sebagai : “seorang pegawai negeri sipil yang diberi peran untuk membantu tugas 

                                                     
22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. 
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bupati/walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan 

pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kecamatan. Pedoman tersebut 

di atas hendaknya dapat dipakai oleh seorang camat sebagai manajer puncak di 

organisasi kecamatan, karena peranan camat sangat penting dalam usaha 

meningkatkan kinerja perangkat kecamatan yang diharapkan mampu memberikan 

pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kecamatan sebagai organisasi publik yang 

dipimpin oleh seorang camat mempunyai peran dalam pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan kegiatan 

Sebagai asumsi argumentatif bahwa dalam perjalanan roda penyempurnaan 

hukum dalam konteks perkembagan nilai demokrasi dan penyelenggaran otonomi 

daerah yang selaus-luasnya tertuama asas desentralisasi, menyoal payung hukum 

yang mengaturnya juga mengalami beberapa kali perubahan bahkan dijumpai 

masih berlakunya peraturan yang lama meskipun aturan yang sama dan yang baru 

mengatakan telah di cabut yang disebabkan bahwa dalam upaya menghindari 

kekosongan hukum (Restvakum) terkait aturan tekhnis pelaksanaannya maka 

diharuskan aturan yang lama berlaku. 

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan 

sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 

kecamatan karena aturan yang berada diatasnya (Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang pemerintahn daerah) telah diganti oleh peraturan yang baru 

sebagai alas hierarki yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan daerah. Lebih lanjut bahwa dalam aturan ini belum di jelaskan 

secara medetail terkait pergantian camat. Dalam peraturan perundang-undagan 
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mulai dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang pemerintahan daerah 

hingga peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tetang Kecamatan 

yang merupakan turunan menurut Hierarki Perundang-Undangan, namun perlu 

diketahui bawha selain daripada peraturan peraturan perundang-undagan yang 

yang berlaku belakangan seperti yang disebutkan sebelumnya ada peraturan 

sebelumnya yang telah mengatur hal yang sama baik secara umum tentang 

pemerintahan daerah ataupun secara khusus tentang kecamatan. Lebih janjut 

bahwa perauran tentang kecamatan yang berlaku belakang ini Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 pasal 13 tentang persyaratan Camat ayat (1) 

dan (2) sebagai berikut; 

a) Persyaratan dan pengankatan camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undagan. 

b) Pelaksanaan pengankatan camat dilaksanakan melalui mekanisme seleksi 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai kebalikan konsentrasi 

administrasi di pusat dan pemberian kekuasaan kepada pemerintah local. Dalam 

Desentralisasi menuntut adanya pembagian wilayah Negara menjadi wilayah- 

wilayah yang lebih kecil dan di dalamnya tercipta institusi politik dan 

administrasi. Desentralisasi dikonseptualisasikan secara luas untuk mencakup 

desentralisasi politik (political decentralization) dan desentralisasi administrative 

(administrative decentralization) atau biasa disebut pendelegasian wewenang 

pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat local, para pejabat 

tersebut bekerja dalam batas-batas yang telah ditentukan baik dalam rencana 
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maupun biaya tetapi memiliki sedikit kewenangan dan kekuasaan yang bervariasi, 

dari membuat peraturan yang bersiat performa ke yang lebih substantial.
23

 

Alasan-alasan mengapa Indonesia menganut sistem desentralisasi dapat 

dikutip berdasarkan peryataan dari ahli seperti menurut Mariun menyatakan; 

1) Demi tercapainya efektivitas pemerintahan 

2) Demi terlaksananya demokrasi dari bawah ( Grassroots Democracy) 

Sedangkan dalam mencapai pemerintahan yang lebih demokrasi maka 

pelaksanaan desentralisasi dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 “Dalam Negara yang menganut sistem demokrasi seharusnya diberikan 

kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk ikut dalam pemerintahan, 

semboyan daripada demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat,oleh rakyat dan 

untuk rakyat, kalau benar-benar hendak direalisasikan maka tidaklah cukup 

dengan melaksanakannya pada tingkat pusat atau nasional saja, tetapi juga pada 

tingkat daerah, hal ini berhubungan langsung dengan keyataan bahwa 

didalam wilayah Negara itu terdapat masyarakat-masyarakat setempat sehingga 

masing- masing masyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan / kepentingan-

kepentingan khusus yang berada dari daerah ke daerah mengusahakan, 

menyelenggarakan kepentingan masyarakat setempat itu (mengurus rumah tangga 

daerah ) sebaiknya diserahkan kepada rakyat daerah itu sendiri, jadi dasar, 

maksud, alasan dan tujuan kedua bagi adanya pemerintahan daerah.”
24

 

                                                     
23

Syahrir Karim, Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Lokal(Makassar:Alauddin 

University Press, 2012), h.2 

 
15 Syahrir Karim, Politik Desentralisasi Membangun Demokrasi Lokal, h.127 
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap daerah memiliki 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau di singkat DPRD yang diberikan  tugas 

dan wewenang oleh ketentuan perundang-undagan yang berlaku, pasal 154 

menegaskan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang: 

a) Membentuk perda kabupaten/kota bersama bupati /walikota; 

 

b) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda mengenai APBD 

kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota; 

c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD kabupaten 

/kota 

d) Memilih bupati/walikota 

 

e) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota kepada 

menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk medapatkan 

pengesahan pengangkatan dan pemberhentian; 

 

f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah 

kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; 

g) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; 

h) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; 

i) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau 

dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; 

j) Melaksanakan tugas dan wewenang lainyang diatur dalam ketentuan peraturan 
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perundang-undangan.
25

 

D. Pemerintahan Camat Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah 

Dalam konteks Islam, al-Qur‟an terdapat sejumlah ayat yang mengandung 

petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. 

Diantaranya ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi 

dan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan 

kemasyarakatan. al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang isinya mencakup 

segala aspek kehidupan manusia. tidak hanya mengatur hubungan manusia 

dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan 

dengan alam lingkungannya. al-Quran juga memerintahkan agar umat Islam 

melaksanakan ajaran-ajaran Islam seutuhnya dan melarang mereka mengikuti 

kehendak dan ajakan setan. 

Di antara ajaran Islam terdapat pula ajaran yang berkenaan dengan kehidupan 

politik atau ketatanegaraan. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi logis perintah di 

atas, maka umat Islam menuntut dan berjuang menegakkan negara. 

Sejarah Islam telah mencatat bahwa praktek pemerintahan Islam yang 

berkembang pada masa Nabi Muhammad saw. Disebut sebagai negara Madinah, 

pandangan ini tertuju pada sejak beliau mentap kota Yastrib, kota berganti 

menjadi nama madinat al-Nabi dan populer dengan sebutan Madinah. 

Terbentuknya negara Madinah akibat dari perkembangan penganut Islam yang 

menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik riil pada pasca periode 

Mekkah di bawah pimpinan Nabi, periode tersebut pengikut yang jumlahnya 
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relatif kecil belum menjadi suatu komunitas yang mempunyai daerah kekuasaan 

dan berdaulat.  

Mereka merupakan golongan minoritas yang lemah dan tertindas, sehingga 

tidak mampu tampil menjadi kelompok sosial penekan terhadap kelompok sosial 

yang mayoritas kota itu berada di bawah pimpinan arsitokrat Quraisy yang 

masyarakatnya homogen. Setelah di Madinah posisi nabi dan umatnya mengalami 

perubahan besar. Di kota itu mereka mempunyai kedudukan yang baik dan segera 

merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi kepala 

dalam masyarakat yang baru dibentuk itu dan yang akhirnya merupakan suatu 

Negara. Suatu negara yang daerah kekuasaannya di akhir zaman meliputi 

semenanjung Arabia. Dengan kata lain di Madinah nabi bukan lagi hanya 

mempunyai sifat Rasul namun juga mempunyai sifat kepala Negara.
26

 

Pada tahun 621-622 M Nabi berturut-turut memperoleh dukungan moral dan 

dukungan politik dari sekelompok orang Arab (suku Aus dan suku Khasraj) Kota 

Yastrib yang menyatakan diri masuk Islam. Di samping mereka menerima masuk 

Islam juga membaiat Nabi dalam baiat tahun 621 M dikenal dengan baiat aqabah 

pertama yang berikrat tidak akan menyembah selain Allah dan akan 

meninggalkan segala perbuatan jahat dan akan mentaati Rasulullah dalam segala 

hal yang benar. Sedangkan pada baiat aqabah kedua tahun 622 M, dikenal dengan 

baiat aqabah kedua, mereka berjanji akan melindungi Rasulullah sebagaimana 

melindungi keluarga mereka dan akan mentaati beliau sebagai pemimpin. Nabi 
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juga galam kesempatan itu berjanji akan berjuang bersama baik untuk berperang 

maupun untuk perdamaian.  

Fakta itu menunjukkan bahwa antara Nabi dan penduduk Yastrib telah terjadi 

fakta persekutuan, karena kedua pihak mencapai kesepakatan supaya saling 

menjaga dan melindungi keselamatan bersama. Dalam baiat kedua tergambar pula 

adanya penyerahan hak kekuasaan diri dari peserta baiat kepada Nabi yang 

mereka akui sebagai pemimpin mereka. Dalam ilmu politik disebut dengan 

kontak sosial karena peristiwa kedua baiat itu dianggap sebagai batu-batu pertama 

bagi bangunan sebuah Negara Islam.
27

 

Kemudian Nabi menata kehidupan sosial politik komunitas-komunitas di 

Madinah. Sebab dengan hijrahnya kaum muslimin Mekkah ke kota itu 

masyarakatnya semakin bercorak heterogen dalam hal etnis dan keyakinan. Yaitu 

komunitas Arab muslim dari Mekkah, komunitas Arab Madinah dari suku Aus 

dan suku Khasraj yang muslim, komunitas yahudi dan komunitas Arab yang 

paganis. Untuk itu Nabi menempuh dua cara. Pertama, menata intern kehidupan 

kaum muslimin, yaitu mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar 

secara efektif. Persaudaraan ini bukan diikat oleh hubungan darah dan kabilah, 

melainkan atas dasar ikatan agama (iman). Kedua, Nabi mempersatukan antarara 

kaum muslimin dan kaum yahudi bersama sekutu-sekutunya melalui perjanjian 

tertulis yang terkenal dengan nama “Piagam Madinah”. Suatu perjanjian yang 

menetapkan persamaan hak dan kewajiban semua komunitas dalam kehidupan 

sosial dan politik. Muatan piagam ini menggambarkan hubungan antara Islam dan 
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ketatanegaraan dan undang-undang yang diletakkan oleh Nabi, untuk menata 

kehidupan sosial politik masyarakat Madinah
28

 

Dikatakan bahwa masyarakat yang dipimpin oleh Nabi itu adalah Negara, 

karena dari sudut ilmu politik memenuhi syarat disebut sebagai Negara. Syarat 

berdirinya sebuah Negara adalah adanya wilayah, penduduk dan pemerintahan 

yang berdaulat. Semua unsur ini terdapat dalam negara Islam pertama. 

 Wilayahnya adalah Kota Madinah dan sekitarnya, rakyatnya terdiri dari 

unsur- unsur kaum Muhajirin, kaum Ansar dan kaum Yahudi serta sekutunya 

yang menetap di Kota Madinah, dan pemerintahan yang berdaulat dipegang oleh 

Nabi Muhammad saw dan dibantu oleh para sahabatnya. Undang-undangnya 

berdasarkan syariat Islam yang diwahyukan oleh Allah swt dan sunnah rasul 

termasuk Piagam Madinah. Selain itu, sosok kepemimpinan Nabi Muhammad 

saw dan kapasitasnya sebagai pemimpin masyarakat, pemimpin politik, pemimpin 

militer dan sebagai perunding tampak dalam praktek musyawarah dengan para 

sahabat yang dilakukannya sebelum memutuskan setiap masalah 

kemasyakarakatan. 

Praktek pemerintahan yang dilakukan Rasulullah sebagai kepala negara 

lainnya tampak pula pada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak terpusat dari diri 

beliau. Dalam piagam Madinah beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang 

berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tapi, walaupun 

pada masa itu orang belum mengenal pembagian kekuasaan, namun dalam 
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praktiknya beliau mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para 

sahabat yang dianggap cakap dan mampu. 

Dalam uraian mengenai negara Madinah pada periode Rasulullah, tampak 

aktivitas beliau tidak hanya menonjol di bidang risalah kenabian (dalam 

kapasitasnya sebagai nabi dan rasul) untuk mengajarkan wahyu yang diterimanya 

dari Allah swt kepada manusia. Tetapi juga menonjol di bidang keduniaan untuk 

membangun kebutuhan spiritual dan kebutuhan material masyarakat yang terdiri 

dari berbagai etnis, penganut agama dan keyakinanyang berada di bawah 

kepemimpinannya. Artinya Nabi Muhammad saw telah menampilkan dirinya 

sebagai pemimpin yang berhasil melaksanakan prinsip keseimbangan antara 

kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat bagi umatnya. Terlaksananya 

prinsip keseimbangan ini karena beliau menerapkan secara konsisten prinsip 

musyawarah, prinsip kebebasan berpendapat, prinsip kebebasan beragama, 

prinsip 

persamaan bagi semua lapisan sosial, prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan 

sosial rakyat baik kesejahteraan materilnya maupun kesejahteraan spiritualnya, 

prinsip persatuan dan persaudaraan, prinsip amar makruf dan nahi munkar, dan 

prinsip ketakwaan.
29

 

Ayat ini dan ayat sesudahnya masih berhubungan erat dengan ayat-ayat yang 

lalu, mulai dari ayat ya ng memerintahkan untuk beribadah kepada Allah, tidak 

mempersekutukan-Nya serta berbakti kepada orang tua, menganjurkan berinfak, 

dan lain-lain perintah-perintah itu mendorong manusia untuk menciptakan 
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masyarakat yang adil dan makmur, anggotanya tolong-menolong  dan bantu-

membantu, taat kepada Allah dan Rasul, serta tunduk pada ulil Amri, 

menyelesaikan perselisihan berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan al-Qur‟an dan 

Sunnah, dan lain-lain yang terlihat dengan jelas pada ayat ini dan ayat ayat 

mendatang sampai pada perintah berjuang di jalan Allah. Demikian lah 

hungungan ayat-ayat ini secara umum.
30

 

Secara khusus, dapat dikatakan bahwa, setelah ayat yang lalu memerintahkan 

untuk menetapkan hukum dengan adil, ayat diatas memerintahkan kaum 

mukminin agar menaati putusan hukum dari siapa pun yang berwenang 

menetapkan hukum. Secara nerurut dinyatakan-Nya; Wahai orang-orang beriman, 

taatilah Allah dalam perintah-perintah-Nya yang tercantum dalam Al-Qur‟an dan 

tatilah Rasul-Nya, yakni Muhammad dalam segala macam perintahnya, baik 

perintah melakukan sesuatu maupun perintah untuk tidak melakukannya 

sebagaimana tercantum sunnahnya yang sahih, dan perkenankan juga perintah 

Ulil Amri, yakni yang berwewenang menangani urusan-urusan kamu, selama 

mereka merupakan bagian diantara kamu, wahai orang-orang mukmin, dan  

selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasul- 

Nya. Maka jika kamu tari-menarik, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu 

karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk allah dalam Al-Qur‟an dan 

tidak juga petunjuk rasul dalam Sunnah yang shahih, maka kembalikanlah ia 

kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah yang tercantum dalam Al-Qur‟an serta 

nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul. Yang kamu temukan dalam sunnahnya, jika 
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kamu benar-benar beriman secara mantap dan bersinambung kepada Allah dan 

hari kemudian. Yang demikian itu, yakni sumber hukum ini, adalah baik lagi 

sempurna. Sedang selainnya buruk atau memiliki kekurangan dan, di samping itu, 

ia juga lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia kamu maupun 

kehidupan akhirat kelak.
31

 

Perintah taat kepada Rasul saw. Adalah perintah tanpa syarat, dan ini 

menunjukkan bahwa tidak ada perintah Rasul yang salah atau keliru, tidak ada 

juga yang bertentangan dengan perintah yang Maha Kuasa. Karena, jika ada,  

tentu kewajiban taat kepada beliau tidak sejalan dengan perintah taat kepada allah 

dan tentu juga ada di antara perintah beliau yang keliru. 

Pendapat ulamah berbeda-beda tentang makna kata ( أوني اأنمر) uli al-amr. Dari 

segi bahasa, ( أوني ) uli adalah bentuk jamak dari ( وني ) waliy yang berarti pemilik 

atau yang mengurus dan menguasai. Bentuk jamak dari kata tersebut 

menunjukkan bahwa mereka itu banyak, sedang kata ( اأنمر ) al-amr adalah 

perintah atau urusan. Dengan demikian uli al-amr adalah orang-orang yang 

berwewenang mengurus urusan kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang 

diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan. Siapakah 

mereka? Ada yang berpendapat bahwa mereka adalah para penguasa/pemerintah. 

Ada juga yang menyatakan bahwa mereka adalah para ulama, dan pendapat ketiga 

menyatakan bahwa mereka adalah yang mewakili masyarakat dalam berbagai 
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kelompok dan profesinya.
32

 

Memelihara amanat yang dipikulnya dan menepati janjinya. Dalam ayat ini 

Allah menerangkan sifat keenam dari orang mukmin yang beruntung itu, ialah 

suka memelihara amanat amanat yang dipikulnya, baik dari Allah ataupun sesama 

manusia, yaitu bilamana kepada mereka benar-benar menyampaikan aman itu 

sebagaimana mestinya, dan tidak berbuat khianat.
33

 Demikian pula mereka 

mengadakan perjanjian, mereka memenuhinya dengan sempurna 

Mereka menjauhkan diri dari sifat kemunafikan seperti tersebut dalam sebuah 

hadist yang masyur yang menyatakan bahwa tanda-tanda orang munafik itu ada 

tiga yakni kalau berbicara suka berdusta, jika menjanjikan sesuatu suka menyalahi 

janji, dan jika diberi amanat suka berkhianat. 

Dalam ajaran Islam, pemenuhan keadilan dan kesejahteraan merupakan 

keharusan bagi suatu pemerintah yang tak perlu berlabel Islam yang didukung 

oleh masyarakat. Rasulullah sendiri sebenarnya memberikan isyarat, bahwa 

kekuasaan memang bukan tujuan dari politik kaum muslimin. Rasulullah sendiri 

mencangkan usaha perbaikan budaya politik atau pelurusan pengelolaan 

kekuasaan dan menghimpun kaum muslimin terutama ulama dan para elit 

politiknya untuk menjadi moralis politik.
34

 

Peran ini sangat bergantung pada ketulusan pandangan para elit Islam sendiri, 
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kedalaman memahami Islam secara utuh, sekaligus keluasan cakrawala orang di 

luar kekuasaan politik untuk melihat potensi dan kekuasaan moral Islam, dalam 

mengarahkan proses kehidupan bangsa guna mencapai keadilan dan kesejahteraan 

yang dicita-citakan. Memang upaya ini tidak begitu mudah, karena masih cukup 

banyak kendala di kalangan kaum muslim sendiri. 

Berdasar pada ayat diatas maka perlu kita ketahui bahwa penyelengaraan 

pemerintahan yang di lakukan oleh pemerintah baik itu legisatif,eksekutif dan 

yudikatif haruslah sejalan dengan regulasi yang telah di tetapkan. Terutama 

DPRD sebagai perwakilan suara rakyat (Aspirasi) yang memiliki kewenagan 

relugasi, penganggaran dan pengawasan merupakan amanah sebagai khalifah. 

Oleh sebab itu fungsi DPRD terutama dalam mewakili rakyat perlu peka 

terhadap suatu kondisi sosial, tertutama menjalankan pemerintahan yang 

demokratis yang sejalan dengan asas pemerintan daerah. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (empiris) dengan kata 

lain yakni jenis penelitian hukum sosiologis, selain itu dapat pula dikatakan dengan 

penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi 

dalam kenyatannya di masyarakat. Dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan 

terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan 

maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan. 

Sehingga setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul maka selanjutnya melakukan 

identifikasi masalah untuk menenumukan solusi dalam penyelesaian masalah tersebut
35

 

untuk; 

a. Memutuskan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian 

dilakukan “saat sekarang” atau masalah yang bersifat aktual. 

b. Mengambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana 

adanya diiringi dengan interpretasi rasional. 

2. Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini nantinya akan memperoleh data dan informasi yang 

berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu di Kabupaten 

Barru, Sulawesi Selatan. Lokasi ini merupakan daerah tempat tinggal penulis, 

lokasi ini dipilih secara akademis oleh penulis selain karena alasan representaif  

juga karena alasan objektivitas suatu penelitian sangat bergantung pada 

korespondensi latar belakang penulis sebagai subjek hukum yakni warga atau 
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penduduk kabupaten Barru yang diharapkan dengan terlaksananya penelitian  ini 

memperoleh dua manfaat baik diri saya sebagai akademisi maupun sebagai subjek 

hukum atau warga yang berperan aktif dalam partisipasi agar tercipta iklim 

pemeritahan yang baik (Good governance). 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis yakni: 

3. Pendekatan perundang-undangan (static approach) merupakan pendekatan 

yang digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan khususya yang 

menyangkut konservasi sumber daya alam. 

4. Pendekatan kasus (case approach) bertujuan untuk mempelajari 

pelaksanaan atau penerapan norma atau pelaksanaan undang-undang yang 

dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan terhadap 

konservasi sumber daya alam.  

5.  Pendekatan syariah yaitu adalaha pendekatan dengan melakukan upaya 

memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan, yang 

bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan 

dianggap paling benar bila dibandingkan dengan elemen atau hal lainnya
36

 

C. Sumber Data 

1. Data primer  

 Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya 

mempunyai otoritas.
37

 Yang terdiri dari-perundang-undangan dengan melakukan 

wawancara dengan Beberapa Pejabat/ Tokoh Masyarakat Di Kabupaten Barru 

Sulawesi Selatan.  Adapun Informan Sebanyak 7 orang sebagi berikut; 
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No Nama  Jumlah 

1 Ketua DPRD Kabupaten barru  1 orang 

2 Pemerintah Kabupaten Barru(BKPSDM) 1 orang 

3  Pemerintah Kecamatan ( Camat) 1 orang 

4 Tokoh Agama 1 Orang 

5 Tokoh Masyarakat( LSM) 1 Orang 

6 Tokoh Pemuda 1 Orang  

2. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang mendukung data primer. Data sekunder 

merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian 

kepustakaan adalah tekhnik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang 

bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan 

dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan 

melalui library research dengan jalan menelaah buku-buku, peraturan perundang- 

undangan dan publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini. 

Metode ini menggunaka dua kutipan sebagai berikut: 

1) Kutipan Langsung 

 Peneliti langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara 

langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikit pun merubah susunan redaksinya. 

2) Kutipan Tidak Langsung 

 Peneliti mengutip pendapat orang lain dengan cara memformulasikan ke 

dalam susunan redaksi yang baru, tanpa sedikit pun merubah susunan redaksinya, 

mengutip pendapat orang lain dengan cara meringkasnya tetapi inti dari pendapat 
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tetap sama. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 

6. Observasi 

Tekhnik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Tekhnik ini  digunakan untuk 

mendapatkan fakta-fakta empiris yang tampak (kasat mata). 

7. Wawancara 

Wawancara yaitu Tanya jawab lisan yang secara langsung baik antara satu 

orang atau lebihkepada informan untuk mendapatkan data dasar dan informasi 

yang diperlukan.
38

 

8. Dokumentasi 

Salah satu metode pengumpulan data yaitu dokumentasi dengan 

mengumpulkan data melalui dokumen atau berkas yang diperlukan dalam 

penelitian ini. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen 

tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek- 

aspek yang diteliti. 

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 

9. Pengolahan Data 

 

 Metode pengolahan data yang digunakan penulis yaitu metode dedukatif, 

yaitu proses yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang sebenarnya yang 

telah diketahui atau diyakini, yang berakhir pada suatu kesimpulan atau 
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pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Selain itu, dapat juga dikatakan 

bahwa metode dedukatif yaitu suatu metode yang dipergunakan untuk 

menganalisa data yang bersifat umum, kemudian menarik suatu kesimpulan yang 

bersifat khusus. 

10. Analisa Data 

 

  Analisa data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yang merupakan 

teknik pengolahan data kualitatif yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan 

atau membahas hasil penelitian melalui pendekatan analisis konseptual dan 

teoritik, serta mengolah data dan menyajikan, secarta sistematis. Adapun langkah-

langkah dalam menganalisa data adalah sebagai berikut: 

a. Identifikasi adalah mengambil penelitian dari bacaan, dibandingkan dan 

menarik kesimpulan. 

b. Tabulasi data suatu bentuk penyajian data dalam bentuk tabel. 

c. Koding adalah penyusuaian data diperoleh dalam penelitian kepestakaan 

maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal bahasa dengan cara 

memberi kode-kode tertentu. 

d. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui relevansi dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam 

menemukan jawaban atas permasalahan. 

 Jenis penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari landasan teoritis 

dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel serta sumber bacaan lainnya 

yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. 

F. Pengujian Keabsahan Data 

 

 Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan 
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pengujian keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan 

kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan 

menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar.
39

 Dalam keabsahan data ini 

dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam 

penelitian, triangulasi dan diskusi dengan teman sejawat 

G. Instrumen Penelitian 

 

 Instrumen penelitian adalah alat pengumpulan data yang disesuaikan 

dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi 

penelitian.
40

 

Adapun instrument penelitian yang akan digunakan sebagai berikut: 

11. Peneliti sebagai instrument utama 

 

12. Pedoman wawancara 

 

13. Handphone untuk dokumentasi dan recording  

                                                     
39 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D (Bandung: Alfabet, 2009), 

h. 270 
40 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan I (Karya Tulis 

Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian(Makassar: Alauddin Press, 

2015), h.17 
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 BAB IV 

ANALISIS PENGANGKATAN CAMAT DI KABUPATEN BARRU   

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian  

 Kabupaten Barru dahulu sebelum terbentuk adalah sebuah kerajaan kecil 

yang masing-masing dipimpin oleh seorang Raja yaitu : Kerajaan Berru 

(Barru),Kerajaan Tanete, Kerajaan SoppengRiaja dan Kerajaan Mallusetasi. Pada 

masa pemerintahan Belanda dibentuk Pemerintahan Sipil Belanda di mana 

wilayah Kerajaan Barru, Tanete dan SoppengRiaja dimasukkan dalam wilayah 

Onder Afdelling Barru yang bernaung dibawah Afdelling Pare-pare. Sebagai 

kepala Pemerintahan OnderAfdelling diangkat seorang control Belanda yang 

berkedudukan di Barru, sedangkan ketiga bekas kerajaan tersebut diberi status 

sebagai Self Bestuur (Pemerintahan Kerajaan Sendiri) yangmempunyaihak 

otonom untuk menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari baik terhadap 

eksekutif maupun dibidang yudikatif.  

 Dari sejarahnya, sebelum menjadi daerah-daerah Swapraja pada 

permulaan Kemerdekaan Bangsa Indonesia, keempat wilayah Swapraja ini 

merupakan 4 bekas Self bestuur di dalam Afdelling\Parepare,yaitu: 1. Bekas Self 

bestuur Mallusetasi yang daerahnya sekarang menjadi kecamatan Mallusetasi 

dengan Ibu Kota Palanro, adalah penggabungan bekas-bekas Kerajaan Lili di 

bawah kekuasan Kerajaan Ajattapareng yang oleh Belanda diakui sebagai Self 

bestuur, ialah Kerajaan Lili Bojo dan Lili Nepo. 2. Bekas Self bestuur 

SoppengRiaja yang merupakan penggabungan 4 Kerajaan Lili di bawah bekas 

Kerajaan Soppeng     

(Sekarang Kabupaten Soppeng) Sebagai Satu Self bestuur, ialah bekas Kerajaan 
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Lili Siddo, Lili Kiru-Kiru,LiliAjakkangdan Lili Balusu. 3. Bekas Self bestuur 

Barru yang sekarang menjadi Kecamatan Barru dengan lbu 

KotanyaSumpangBinangae yang sejak semula memang merupakan suatu bekas 

kerajaan kecil yang berdiri sendiri.  4. Bekas Self bestuur Tanete dengan pusat 

pemerintahannya di Pancana, daerahnya sekarang menjadi 3 Kecamatan, masing-

masing Kecamatan TaneteRilau, Kecamatan TaneteRiaja dan Kecamatan 

Pujananting. Seiring dengan perjalanan waktu, maka pada tanggal 24 Februari 

1960 merupakan tongkak sejarah yang menandai awal kelahiran Kabupaten 

Daerah TK.II Barru dengan Ibukota Barru berdasarkan Undang-Undang Nomor 

229 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi Selatan. 

Kabupaten Barru terbagi dalam 7 Kecamatan dan 55 Desa/Kelurahan. Kabupaten 

Barru yang dikenal dengan motto HIBRIDA (Hijau, Bersih, Asri dan Indah) 

adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Pantai Barat Sulawesi Selatan, 

berjarak sekitar 100 km arah utara Kota Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi 

Selatan), secara geografis terletak pada koordinat 4°05'49" LS - 4°47'35"LS dan 

119°35'00" BT - 119°49'16" BT.34  

Batas wilayah Kabupaten Barru sebagai berikut :  a. Sebelah Utara dengan Kota 

Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng 

dan Kabupaten Bone c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan d.SebelahBarat dengan selat Makassar. Peta Wilayah Kabupaten Barru 

Luas Wilayah Kabupaten Barru seluas 1.174,72 km2, terbagi dalam 7 kecamatan 

yaitu : Kecamatan TaneteRiaja seluas 174,29 km2, Kecamatan Tanete Rilau 

seluas 79,17 km2, Kecamatan Barru seluas 199,32 km2, Kecamatan SoppengRiaja 
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seluas 78,90 km2, Kecamatan Mallusetasi seluas 216,58 km2,  Kecamatan 

Pujananting seluas 314,26 km2, dan Kecamatan Balusu seluas 112,20 km2. 

Wilayah7 Kecamatan yang terbentuk didalamnya terdapat wilayah- wilayah yang 

lebih kecil, yaitu 15 wilayah yangberstatus Kelurahan dan 40 wilayah yang 

berstatus Desa. Jadi secara keseluruhan, wilayah Kabupaten Barru terbagi menjadi 

55 desa/kelurahan, masing-masing wilayah Kecamatan tersebut mempunyai 

potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbedameskipun 

perbedaan itu relatif kecil, sehingga pemanfaatan sumber sumber yang ada relatif 

sama untuk menunjang pertumbuhan. 

Pembagian wilayah dan luas setiap Kecamatan 

Kecamatan  Luas/Km 

TaneteRiaja  

Tanete rilau  

Barru 

Soppeng riaja  

Mallusetasi 

Pujananting 

Balusu 

174,29 14,84 km 

79,17 6,74     km 

199,32 16,97 km 

 

 

78,90 6,72     km 

 

 

216,58 18,44 km 

 

314,26 26,75 km 

 

112,20 9,55   km  

 

Jumlah 1 174,72 100,00 km  
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Sumber: Data Hasil Survei 2008-2014 Kantor Bupati 

 Data pada tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Pujananting yang 

memiliki luas daerah terluas yaitu : 314,26 km2 persentase 26,75 sedangkan luas 

daerah terkecil dengan luas daerahnya adalah Soppeng Riaja yaitu 78,9 km2 

persentase 6,72. Sehingga luas daerah seluruh kecamatan di Kabupaten Barru 

yaitu 1174,72 km2dengan persentase 100,00 salah satu dari tujuh kecamatan 

tersebut yang ada di Kabupaten Barru yang masuk kawasan strategis emas adalah 

Kecamatan Barru dimana luas daerahnya yaitu 199,32 km2 persentase 16,97. 

Jumlah Desa dan Kelurahan 

Kecamatan Desa Kelurahan Jumlah 

Tanete Riaja 

Pujananting 

Tanete Rilau 

Barru 

Soppeng Riaja 

Balusu 

Mallusetasi 

6 

6 

8 

5 

5 

5 

5 

1 

1 

2 

5 

2 

1 

3 

7 

7 

10 

10 

7 

6 

8 

Jumlah 

 
40 15 15 

Sumber: Data dari Jumlah Desa  tahun 2008- 2014 Dan Kelurahan di Kantor Capil 

  

 Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Barru memiliki 7 

kecamatan 40 desa dan 15 Kelurahan. Kecamatan Tanete Riaja memiliki 6 desa 

dan 1 kelurahan, Kecamatan Pujananting memiliki 6 desa dan 1 kelurahan, 

Kecamatan Tanete Rilau memiliki 8 desa dan 2 kelurahan, Kecamatan Barru 

memiliki 5 desa dan 5 kelurahan, Kecamatan Soppeng Riaja memiliki 5 desa dan 

2 kelurahan, dan Kecamatan Balusu memiliki 5 desa dan 1 kelurahan, Kecamatan 

Mallusetasi memiliki 5 desa dan 3 kelurahan.  
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Luas Desa / Kelurahan Barru 

Desa/Kelurahan Luas/Km Persentase 

Sumpah Binangae 

Coppo 

Tuwung 

Anabanua 

Palakka 

Galung 

Tompo 

Sepe‟e 

Mangempang 

Siawung 

1,80 

26,83 

12,35 

20,00 

36,33 

28,52 

34,86 

16,47 

13,80 

8,36 

0,15 

2,28 

1,05 

1,70 

3,09 

2,43 

2,97 

1,40 

1,17 

0,71 

Jumlah 199,32 16,97 

Sumber: Data dari Survei Kecamatan Barru 2008-2014 

 

 Data pada tabel tersebut  menunjukkan bahwa luas desa/kelurahan di 

Kecamatan Barru menunjukkan desa Palakka yang memiliki luas daerah terluas 

yaitu 36,33 km2 dengan persentase 3,09, sedangkan desa SumpangBinangae 

memiliki luas wilayah terkecil dengan luas wilayah yaitu 1,8 km2 dengan 

persentase 0,15. Sedangkan luas desa/kelurahan yang masuk dalam Kawasan 

Strategis Emas adalah Kelurahan Sepe‟e dengan luas wilayah 16,47 km2 dengan 

persentase 1,40, Kelurahan Mangempang dengan luas wilayah 13,8 km2 dengan 

38 persentase 1,17, dan Desa Siawung dengan luas wilayah 8,36 km2 dengan 
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persentase 0,71. Penduduk Kabupaten Barruberdasarkan proyeksi penduduk tahun 

2017 sebanyak 172.767 jiwa yang terdiri atas 83.082 jiwa penduduk laki-laki dan 

89.685 jiwa penduduk perempuan, secara lengkap disajikan dalam tabel berikut : 

Jumlah Penduduk berdasarakan Jenis Kelamin setiap Kecamatan 

No Kecamatan 
Jumlah Penduduk 

Jumlah 
L P 

1 Tanete Riaja  10.790 11.949 22.736 

2 Pujananting  6.447 6.653 13.100 

3 Tanete Rilau  16.335 17.438 33.773 

4 Barru 19.857 21.221 41.078 

5 
Soppeng 

Riaja 
8.634 9.265 17.899 

6 Balusu 8.822 9.807 18.629 

7 Mallusetasi 12.197 13.352 25.549 

Jumlah  83.082 89.685 172.767 

Sumber: Data dari Survei Kecamatan Barru 2008-2014 

 

 Struktur penduduk Kabupaten Barru menurut usia antara 0-75+ Laki-laki 

83.082 orang dan Perempuan 89.685 orang, Total 172.767 Secara lengkap 

disajikan dalam tabel berikut : 

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 

No Kelompok umur 

Jenis kelamin 

Jumlah 
L P 

1 0-4 7973 7.580 15.553 

2 5-9 8.216 7.547 15.763 
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3 10-14 8.367 8.029 16.396 

4 15-19 7.744 7.248 14.992 

5 20-24 5.871 6.124 11.995 

6 25-29 5.633 6.218 11.851 

7 30-34 5.314 5.898 11.212 

8 35-39 5.455 6.514 11.969 

9 40-44 5.619 6.474 12.093 

10 45-49 5.731 6.514 12.245 

11 50-54 4.659 5.543 10.202 

12 55-59 3.782 4.504 8.286 

13 60-64 2.981 3.667 6.648 

14 65-69 2.287 2.989 5.276 

15 70-74 1.752 2.277 4.029 

16 75+ 1.698 2.559 4.257 

Jumlah  83.082 89.685 172.767 

Sumber: Data dari Survei Kecamatan Barru 2008-2014 

 

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barru 

Visi Pemerintah Kabupaten Barru adalah “Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, 

Sejahtera, Taat Azas dan Bermartabat Yang Bernafaskan Keagamaan”. Misi Pemerintah 

Kabupaten Barru yang akan dicapai sebagai berikut :  

1. Meningkatkan Kualitas Manusia.  

2. Tercapainya Kesejahteraan Ekonomi dan Sosial Masyarakat.  

3. Terpeliharanya dan Semakin Meningkatnya Kebersamaan Antar Berbagai Unsur 

Dalam Tatanan Daerah.  

4. Terjaminnya Kelestarian Lingkungan dan Keberlanjutan Sumber Daya Alam. 5. 

Meningkatnya Daya Saing Daerah.  
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6. Semakin Fungsionalnya Nilai dan Ajaran Agama Dalam Etos dan Budaya Kerja Dalam 

Tatanan Pemerintah dan Sosial Kemasyarakat.  

7. Terwujudnya Pelayanan Umum yang Efektif dan Efisien dan Memuaskan Masyarakat 

B. Pertimbangan Pemerintah  Kabupaten Barru Terhadap Pengangkatan 

Camat  

 Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang 

mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui sekretaris daerah 

Kabupaten/Kota yang melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah dan tugas-

tugas pemerintahan. Berfungsi tidaknya camat dalam melaksanakan tugas akan 

sangat bergantung seberapa besar delegasi kewenangan yang diberikan oleh 

Bupati/Wali Kota. Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan 

kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota sesuai dengan karakteristik 

wilayah, kebutuhan daerah dan fungsi pemerintahan lainnya berdasarkan 

peraturan perundang- undangan. Pelimpahan wewenang ini sebenarnya 

merupakan upaya untuk optimalisasi peran dan fungsi kecamatan dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan kepada 

masyarakat 

 Kebijakan pelimpahan kewenangan Bupati/Wali Kota terhadap camat 

diatur dalam Pasal 226 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagai berikut : 

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), 

camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota untuk 
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melaksanakan sebagianurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

Kabupaten/Kota.  

 Pelimpahan kewenangan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan 

karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang 

bersangkutan.  

 Pelimpahan kewenangan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota berpedoman pada Peraturan 

Pemerintah. 

 Adapun kebijakan pendelegasian kewenangan Bupati terhadap camat di 

Kabupaten Barru diatur dalam Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Barru ; 

a. Transparansi Prinsip transparansi dalam pengisian jabatan pada hakikatnya 

menerapkan keterbukaan, artinya setiap pejabat yang memenuhi persyaratan 

tertentu memiliki hak untuk mengajukan dirinya dalam pengisian jabatan.  

 Hal tersebut dilakukan guna menampung berbagai kompetensi yang 

dimiliki oleh pegawai sehingga nantinya dapat ditempatkan pada posisi atau 

jabatan yang sesuai dengan kompetensinya. Dengan sifat keterbukaannya, 

maka praktek pengisian jabatan yang sebelumnya banyak memanfaatkan 

alasan-alasan politis seperti relasi politik, hubungan kekeluargaan, serta aspek 

ekonomi yang menjadi akar terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme 

akan mampu teratasi.  

Sehingga nantinya akan benar-benar mampu dalam memberikan pelayanan 
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publik yang maksimal dan memenuhi berbagai aspirasi masyarakat secara 

luas. Setiap orang dapat mencalonkan diri untuk menduduki jabatan yang 

dituju, sehingga benar-benar menjamin hak pegawai untuk menduduki suatu 

jabatan sesuai kualifikasi dan profesionalisme kerjanya.  

Berdasarkan data-data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan 

anggota DPRD , penulis memaparkan secara sederhana mekanisme pengisian 

jabatan camat di Kabupaten Barru Mekanisme pengisian jabatan camat di 

Kabupaten Barru menggunakan sistem tertutup yaitu diangkat oleh Bupati atas 

usul sekretaris daerah Kabupaten dari pegawai negeri sipil yang menguasai 

pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan peraturan 

perundang-undangan. 

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Ketua DPRD Lukman T 

Mengungkapkan: 

“Pengisian jabatan camat di Kabupaten Barru dilakukan dengan 

mekanisme tertutup. Dimana pelaksanaannya dilakukan dengan 

merampungkan daftar nama calon camat. Setelah daftar nama calon camat 

tersebut dirampungkan, maka Biro Kepegawaian mengadakan 

pemeriksaan mengenai persyaratan jabatan dan dituangkan dalam bentuk 

bahan rapat Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan). 

Selanjutnya, Baperjakat mengadakan rapat untuk membahas antara lain 

masalah kompetensi, senioritas pangkat, usia, diklat jabatan, dan 

pengalaman yang dimiliki. Hasil Baperjakat yang telah disampaikan dan 

dipresentasikan kepada Bupati, turun kembali kepada Sekda dengan 

catatan yang telah disetujui selanjutnya dibuat keputusan pengangkatan, 

sedangkan yang ada catatan atau koreksi dibahas kembali dalam rapat 

Baperjakat”.
41

 
  

 Pengisian jabatan camat dengan seleksi tertutup masih digunakan oleh 

Pemerintah Kabupaten Barru karena dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 

                                                     
41  Lukman T, Ketua DPRD Kabupaten Barru Kabupaten Barru, Wawancara Tanggal 12 

Oktober  2021 
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2014 tentang Aparatur Sipil Negara hanya mewajibkan pelaksanaan seleksi 

terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi, sehingga untuk melakukan pengisian 

jabatan administrator masih dilakukan dengan mekanisme lama. Meskipun 

hal ini dirasakan tidak sesuai dengan semangat reformasi birokrasi menuju 

tata kelola pemerintahan yang baik karena masih rentan dengan potensi 

korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaannya termasuk kemungkinan 

menempatkan pejabat tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki,  

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Camat Muzakkir S.Sos 

Mengungkapkan: 

“dalam menjalankan mekanisme pengangkatan camat yang telah saya lalui 

itu berdasarkamn mekanime peraturan yang berlaku yang selanjutnya ada 

tim khusus dari BKPSDM dalam menyeleksi kompetensi dan syarat dalam 

pengangkatan setelah melalui mekanisme pendaftaran, semua tahapan 

telah saya lalui hingga setelah muncul nama saya sebagai orang yang 

diusulkan atau diangkat dari perintah bupati Barru baground saya sendiri 

itu dari sarjana sosial”.42 
 

 Namun pilihan tersebut tetap merupakan tindakan pemerintah yang sah 

karena dilakukan dengan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Adapun pelaksanaan pengisian jabatan camat dilakukan oleh Tim 

Baperjakat Kabupaten Barru yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati 

Barru Nomor 289 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan 

Jabatan dan Kepangkatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Barru yang 

mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dan Wakil 

Bupati Barru dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam 

dari Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional atau jabatan lainnya yang 

                                                     
 42 Muzakkir, Camat Kecamatan Tanete Kabupaten Barru, Wawancara tanggal 13 Oktober 

2021 



 

 

56 

setingkat. Sidang Baperjakat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ketua dan 

sekurang-kurangnya dua orang anggota dan sekretaris. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 13 Tahun 2002, tim Baperjakat terdiri dari seorang ketua 

yang merangkap anggota, sekurang-kurangnya dua dan sebanyak-banyaknya 

enam orang anggota dan seorang sekretaris. Untuk menjamin obyektivitas 

dan kepastian dalam pengambilan keputusan, anggota Baperjakat ditetapkan 

dalam jumlah ganjil. Anggota Tim Baperjakat terdiri dari tim tetap yaitu 

Sekretaris Daerah sebagai ketua, Kepala Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan SDM Aparatur sebagai sekretaris, Kepala Inspektorat dan 

Asisten IV sebagai anggota. 

 Hasil persidangan yang merupakan pertimbangan Baperjakat disampaikan 

secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang berupa 

penetapan urutan dari tiga orang calon yang terpilih. Pengambilan keputusan 

dan penetapan calon camat merupakan kewenangan pejabat pembina 

kepegawaian daerah. Pejabat yang ditetapkan merupakan usulan/bahan 

pertimbangan yang diserahkan oleh tim Baperjakat kepada pejabat pembina 

kepegawaian daerah. Ketika ada usulan yang terdiri dari tiga orang yang sudah 

disepakati urutannya yang merupakan hasil dari sidang Baperjakat, maka 

Bupati memilih salah satu diantaranya untuk dibuatkan surat keputusannya. 

b. Kualifikasi Pengisian jabatan camat di Kabupaten Barru berpedoman pada 

Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai 

Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. Pasal 5 ditegaskan syarat pengangkatan 

pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural adalah :  
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1) Berstatus Pegawai Negeri Sipil  

2) Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang 

pangkat yang ditentukan.  

3) Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan.  

4) Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik 

dalam 2 (dua) tahun terakhir.  

5) Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan  

6) Sehat jasmani dan rohani, serta perlu memperhatikan faktor pendidikan 

dan pelatihan jabatan, dan pengalaman yang dimiliki.  

Pegawai negeri sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus 

mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan  

kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. Selain itu, Peraturan 

Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mensyaratkan seorang 

camat menguasai pengetahuan teknis pemerintahan. Selanjutnya dalam Pasal 

25 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mengatur 

bahwa pengetahuan teknis pemerintahan meliputi :  

Menguasai bidang ilmu pemerintahan dibuktikan dengan ijazah 

diploma/sarjana pemerintahan.  

Pernah bertugas di desa, kelurahan, atau kecamatan paling singkat 2 (dua) 

tahun.  

Berdasarkan Pasal 224 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Bupati/Wali Kota 76 Pasal 25 

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan wajib 
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mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan 

teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam penjelasan 

Pasal 224 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah mengatur bahwa yang dimaksud dengan menguasai pengetahuan 

teknis pemerintahan adalah dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana ilmu 

pemerintahan. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis berpendapat bahwa redaksi kata 

yang ada dalam penjelasan Pasal 224 ayat (2) Undang- Undang No. 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa camat harus 

memiliki ijazah sarjana/diploma ilmu pemerintahan sebaiknya dicermati ulang 

karena belum ada hasil penelitian yang membuktikan bahwa camat yang di 

luar ilmu pemerintahan tidak mampu melaksanakan sebagian urusan otonomi 

daerah dan tugas-tugas pemerintahan serta melaksanakan kewenangan yang 

dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota sesuai dengan karakteristik wilayah, 

kebutuhan daerah dan fungsi pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan 

perundang- undangan.  

Camat yang berasal dari latar belakang sarjana/diploma ilmu pemerintahan 

belum tentu mampu mengerjakan tugas dan pekerjaan yang diberikan 

kepadanya dengan cepat. Khususnya mengenai persyaratan pengisian jabatan 

camat, selain pendidikan teknis 77 Pasal 224 Undang-Undang No. 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah 87 pemerintahan sebagai salah satu syarat 

terdapat juga pengalaman kerja, serta lama seseorang pernah bertugas di 
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pemerintahan atau seperti salah satu syarat pengisian jabatan camat dimana 

camat yang diangkat harus pernah bertugas di Desa, Kelurahan/Kecamatan 

paling singkat 2 tahun. Ketika camat tersebut memimpin suatu wilayah 

kecamatan, camat tersebut tidak akan kesusahan, karena camat tersebut telah 

mengenal baik lingkungan kantor maupun sudah berhubungan baik dengan 

masyarakat. Hasil kerja antara camat yang berpengalaman dan tidak 

berpengalaman terdapat perbedaan, hal ini merupakan pertimbangan khusus 

oleh pemerintah di Kabupaten Barru. 

c. Kompetensi Berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa pengangkatan pegawai 

negeri sipil dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan 

objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh 

jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh 

pegawai.78 Selanjutnya dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 11 

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa 

kompetensi jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e, ayat 78 Pasal 68 

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 88 (3) huruf 

f, dan ayat (4) huruf e meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan 

kompetensi sosial kultural. Berdasarkan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang No. 

5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa kompetensi 

sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi ; 

Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, 
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pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. 

Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan 

struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.  

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kepala bagian Mutasi Jabatan aparatur 

Sipil Negara Muhti Alimin Mengungkapkan: 

“Ketentuan kompetensi dalam pengisian jabatan camat yang terdiri dari 

kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural 

sebenarnya hampir sama dengan ketentuan kompetensi yang ada pada 

Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai 

Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural”
43

 

 

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh penulis menganalisis 

bahwa syarat pengisian jabatan dan ketentuan kompetensi dalam pengisian 

jabatan camat yang terdiri dari kompetensi teknis merupakan bagian dari 

pendidikan teknis pemerintahan dan pengalaman kerja camat sedangkan 

kompetensi manajerial merupakan bagian dari Diklat PIM III 

C. Pandangan para tokoh masyarakat/agama di kabupaten Barru terkait 

pengangkatan camat di kabupaten Barru 

 Efektivitas kinerja  merupakan  suatu  keadaan  yang  menunjukkan  

sejauh mana   tujuan   atau   sasaran   dapat   dicapai.   Hal   ini   berkaitan   

dengan   tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha 

tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Pengangkatan Camat di 

Kabupaten Barru yang merupakan Objek kajian Fokus skripsi ini dalam hal ini 

pastilah  memiliki  beberapa  Tujuan  atau sasaran  yang  ingin  dicapai  dalam  

                                                     
 
43  Muhti Alimin Kepala bagian Mutasi Jabatan aparatur Sipil Negara Di Kabupaten 

barru,   Wawancara 9 September 2021 
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setiap  proses  kegiatannya.  Salah satunya yaitu Meningkatkan partisipasi politik 

dan pemahaman masyarakat di dalam penyelenggaraan pemilihan Camat sekarang 

ini .Mengukur  efektivitas  lembaga  atau  organisasi  bukanlah  hal  yang  sangat 

sederhana    karena    efektiviats    dapat    dikaji    dari    berbagai    sudut    

pandang keberhasilan  dan  pandangan  masyarakat  di  kabupaten  Barru .   

 Efektivitas  dapat diukur   melalui   berhasil   tidaknya   suatu   organisasi   

untuk   mencapai   tujuan-tujuannya. Efektivitas melihat apakah proses program 

atau kegiatan  tersebut telah mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Untuk  itu  

diperlukan  alat  ukur  atau indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  

efektivitas  dari  suatu  organisasi  atau lembaga.Setelah  melakukan  penelitian,  

peneliti  menemukan  beberapa  hal  kendala dan rintangan  yang di hadapi oleh 

pemerintah  kabupaten Barru sesuai yang ditas yaitu berikut Pendapat para tokoh 

masyarakat/agama di kabupaten Barru terkait pengangkatan camat di kabupaten 

Barru 

  Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Ketua Umum LSM Asura  Erwin 

Mengungkapkan: 

“Negara kita merupakan Negara hukum selain Negara hukum kita 

menganut prinsip demokrasi dalam pelaksanaannya pun diatur tentang 

keterbukaan public. Kita dipimpin oleh seorang camat dalam wilayah 

kecamatan sementara perundang-undagan sisi lain ada celah untuk 

pelaksanaan pengangkatan camat dilakukan secara tertutup karena sisi lain 

peraturan mengambil dalin camat adalah aparatur sipil yang bertugas 

sebagai admistrator padahal secara etis merupakan pemimpin atau wakil 

masyarakat yang akan  melayani masyarakat”.44 

 

 Berdasarkan Hasil Wawancara  dengan Ketua STIA Al-Gazali Barru dan 

sekaligus Tokoh Agama . Kamaruddin  Hasan Mengungkapkan : 

                                                     
44

 Erwin, Ketua Umum LSM Asura   Kabupaten Barru, Wawancara  27 September 2021 
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“Dalam sejarah agama islam pengangkatan suatu pemimpin tidak hanya 

didukung dari segi kedekatan dengan orang yang akan diangkat sebagai 

pemimpin, tapi harus didukung dengan kompetensi dan integritas untuk 

mengayomi masyarakat, dulu sejarah islam begitu. Sekarang 

berkembangnya konsep kepemimpinan nilai-nilai tersebut hampir hilang 

utamanya dalam system penunjukan seorang kepala Negara atau kepala 

daerah sering kali menjeratkan dirinya untuk menilali seseorang pada satu 

sisi semata jatuhlah pada apa yang diingingkan oleh peraturan perundang-

undangan yanitu praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)”45 

 

 Berdasarkan Hasil Wawancara  dengan Ketua DPP Gappembar Kabupaten 

Barru. Rafiuddin Abdullah  Mengungkapkan: 

“Sebagai representatif pemuda di kabupaten Barru khususnya Gabungan 

Pemuda Pelajar Mahasiswa Barru (GAPPEMBAR) melihat pengangkatan 

camat ini sebagai suatu model pemerintahan yang dimana secara peraturan 

perundang-undangan sebagai orang yang diusulakan ataun dengan kata 

lain yang ditunjuk oleh bupati, betapun  hal demikian terlihat sarat akan 

nepotisme namiun peraturan tepatlah peraturan yang harus mengutamakan 

kompetensi. Kendati demikian secara pribadi saya harus menilai bahwa 

dalam pengkatan camat seharusnya terbuka dan transparan yang secara 

normatif tidak keluar dari aturan main bernegara karena bagaimanapun 

negara ataupun mengurus daerah tidak pernah lepas dari yang namanya 

unsur masyarakat sebagai pemegang kedaulatan yang tentu memiliki hak 

untuk mengetahui segala sesuatunya.”46 

 

 Berdasarkan Hasil Wawancara  dengan Tokoh Perempuan Satria 

Mengungkapkan:  

“Dalam politik atau hal apapun pendapat perempuan adalah suatu hal yang 

sangat penting karena sejauh ini di Barru sendiri sudah tercatat ada dua 

perempuan di Kabupaten Barru yang memimpin kecamatan sehingga pada 

akhirnya kita melihat dengan jelas bahwa perempuan di Barru ini harus 

mendapat posisi ya ng sama dengan laki-laki sebab secara peraturan 

sendiri yang diutamakan adalah kompetensi dari seseorang”47 

D.  Perspektif Siyasah Syar’iyyah Dalam Melihat Sistem Pengangkatan Camat 

                                                     
 
45 Kamaruddin Hasan, Ketua STIA Al-Gazali sekaligus Tokoh Agama Di Kabupaten 

Barru,  Wawancara 29 September 2021  

 

 46 Rafiuddin Abdullah,  Ketua DPP Gappembar Kabupaten Barru, Wawancara  tanggal 29 

September 2021 

 47 Satria, Tokoh Perempuan Di Kabupaten Barru, Wawancara  Tanggal 1 Oktober 2021 
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 Menurut  beberapa  pakar fiqih  siyasahyang  berlandaskan  pada  teks-teks 

Al-Quran   dan   Hadits,   dengan   tegas   menyatakan   bahwa   ide   untuk   

memilih pemimpin  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  atau  warga  negara  

sehingga  terjadi kontrak  sosial,  disamping  kontrak  (perjanjian)  dengan  Allah.  

Quraish  Shihab memberikan  pembandingan  antara  pengangkatan  

kepemimpinan  nabi  Adam  a.s dengan nabi Daud a.s. Adam diangkat sebagai 

khalifah yang dijelaskan oleh Allah dalam  QS  Al-Baqarah ayat 30 “Inni ja‟ilun fi 

al-ardhi  khalifah” (Sesungguhnya aku   akan   mengangkat   khalifah di   dunia),   

sementara   pengangkatan   Daud dijelaskan  menggunakan  kata  yang  bentuknya  

jamak,  tepatnya  dalam  Q.S  Sad ayat  ke-26  “Inna  ja‟alnaka  khalifatan  fi  al-

ardh”  (Sesungguhnya  kami  telah menjadikan  kamu  sebagai  khalifah  di  muka  

bumi).  Dari  kedua  pengangkatan khalifah  yang  dikomparasikan  sebelumnya,  

maka  dapat  diartikan  bahwa  ada perlibatan pihak lain (selain Allah) dalam 

pengangkatan Daud sebagai pemimpin yakni   masyarakat.   Implikasi   dari   

uraiantersebut   dapat   disimpulkan   bahwa masyarakat dianjurkan terlibat dalam 

proses pengangkatan kepemimpinan.
48

 

 Istilah   politik   dalam   literatur   Islam   dan   kajian   fikih   klasik   

disebut “siayasah”berasal dari bahasa arab “siyasat”kata ini diambil dari sasa –

yasusu –siyasah yang  berarti  mengurus,  mengatur,  dan  memerintah.Islam  dan  

politik memiliki  hubungan  yang  erat  dalam  bentuk  relasi  secara  fungsional.  

Dalam bentuk  hubungan  yang  demikian,  Islam  berfungsi  sebagai  salah  satu  

aspek  yang penting    dalam    kehidupan    sosial    umat    manusia.    Sebagai    

                                                     
48 Agus Halimi, “Pemilu dan Partisipasi Umat Muslim,” Jurnal Mimbar: Sosial dan 

Pembangunan, vol. 19 no. 1 (2003) h.54-

https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/90/pdf(Diakses 16 Mei 2019). 
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doktrin,    Islam memperkenalkan  beberapa  konsep  yang  berhubungan  dengan  

politik.  Konsep pemimpin.Misalnya,   dapat   dipahami   bahwa   dalam   suatu   

masyarakat   dapat diperlukan  suatu  pernerintalian. Menurut pendapat para ahli 

hukum mengemukakan bahwa demokrasi ialah suatu tahapan yang pemerintah 

dalam melaksanakan visi kenegaraannya dalam mencapai apa yang diinginkan 

oleh rakyatnya sebagai penguasa kekuasaan tertinggi dalam suatu pemilu, oleh 

sebab itu pemerintah harus tunduk pada keputusan rakyatnya
49

 

 Begitu  juga  dengan  kata  musyawarah,  yang awalnya    berbentuk    

konsep    musyawarah    merupakan    salah    satu    bentuk pengambilan  

keputusan  yang  demokratis.  Sedangkan  ungkapan baldah  taryibah wa  rabbal  

gafurmerupakan  ciri  negara  yang  ideal  dalam  pandangan  Islam.  Dari sunnah  

Rasulullah  dikenal  konsep-konsep imamah(pemimpin), umara(bentuk jama' dari 

ami‟r, seorang penguasa) dan rain(pemimpin). Interpretasi politis dan 

implementasi  dari  doktrin-doktrin  semacam  ini  menyebabkan  Islam  dipahami 

sebagai suatu simbol politik dan ideologi politik.
50

  

 Kekuasaan  diberikan  kepada  manusia  secara  umum  sebagai  wakil  

Tuhan  dan kepada  seseorang  yang  dikehendakinya  di  muka  Bumi.  Jika  

Tuhan  memiliki kekuasaan  absolut  maka  manusia  (masyarakat)  dan  

perorangan  (individu)  adalah pemegang    kekuasaan    yang    terbatas,    

termasuk    kekuasaan    politik    yang diperolehnya  melalui  sunnatullah  

(pemberian  Allah).  Dari  pandangan  Islam,  ada tiga  macam  sumber  

                                                     
 49 Usman Jafar, Pilkada Dan Konflik Horizontal Telaah Atas Pemilukada Dikota 

Makassar , Jurnal Ad-Daulah, Volume 7 Nomor 2 ( Desember 2018), h.326 

 
50 Usman Jafar, Islam dan Politik(Makassar: Alaluddin University Press, 2012), h. 13-14. 



 

 

65 

kekuasaan,  yaitu  Allah  swt,  masyarakat,  dan  perorangan. (individu). 

Sedangkan mcngenai distribusi kekuasaan dan pelaksanaan kekuasaan, hal  itu  

merupakan  rekayasa manusia.  Berkenaan  dengan  itu  Islam  mempunyai 

beberapa  konsep  etika  yang  perlu  diperhatikan  seperti,  keadilan,  kajujuran,  

dan keterbukaan.  Jadi  selain  berfungsi  sebagai  ideologi  politik.  Islam  juga  

berfungsi sebagai etika politik.
51

 

 Keterlibatan masyarakatdalam proses politik seperti pemilihan kepala 

negara, maka harus mengetahui apa saja kewajiban yang diemban oleh kepala 

negara atau pemerintahan  dalam  mewujudkan  tujuan  negara  yang  baik.  

Misalnya,  negara bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, mencedaskan 

kehidupan bangsa, dan menjunjung  tinggi  hak-hak  asasi  manusia. Dengan 

banyaknya perbedaan yang terjadi dalam masyarakat jika terdapat dalam sutau 

negara maka disitu akan juga ada konflik jika dalam hal pelaksanaannya tidak 

melihat dari keinginan masayrakat oleh sebab itu dibutuhkan suatu sanksi yang 

diberlakukan yang ada untuk mengatur antara mana hak dan mana kewajiban 

masing masing individu karena dengan adanya aturan tidak cukup , maka perlu 

ada sanksi karena sanksi tidak bisa dipisahkan dari aturan.
52

 Selain  kepentingan  

rakyat,  seorang kepala negara juga wajib menyerukan kepada rakyatnya agar 

tunduk pada hukum-hukum  Allah  dan  menunaikan  syariatnya.
53

 Masyarakat  

juga  wajib  mentaati segalaaturan  yang  diberlakukan  oleh  pemimpinnya  

disamping  aturan  itu  tidak menyelewengkan  hak-hak  asasi  manusia.  Hal  ini  

                                                     
51 Hasan Sho'ub, Islam dan Revolusi Pemikiran, h. 153-158. 

 52 Hamzah Hasan,Kontekstualisasi Teologi Keadilan Dalam Hukum Kisas, Jurnal Al-

Qadau, Volume 1 Nomor 1  (2014), h.86 
53 Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan dalam Islam(Bandung: Pustaka Setia, 2012) 

h. 202. 
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secara  tegas  dijelaskan  dalam QS An-Nisa/4: 59. 

أٌَُّهَاي  َ  َ ٌنَِٱََِ ِِلَّذ  ٍع ىاْ ِأطَ  اْ َِٱءَامَن ى  ِِللَّّ ٍع ىاْ س ىلَِٱوَأطَ  زِ ٱوَأ وْل ًِِلزَّ مَأ ِف ًِِلۡأ ت مأ شَعأ
ِفئَ نِتنََ  ۡۖ مأ نك  م 

إ لىَِ وهِ  دُّ ءِٖفزَ  أً س ىلِ ٱوَِِللَّّ ِٱشَ ن ىنَِب ِِلزَّ م  ِت ؤأ نت مأ مِ ٱوَِِللَّّ ِٱإ نِك  ٍىَأ ز ِ ٱِلأ سَِِلۡأ خ  زِٞوَأحَأ أٍ ل كَِخَ
 
و ٌلًِِنِ ذَ

ِِتأَأ

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil 

Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

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

baik akibatnya.54 

 

Penjelasan pada Ayat diatas ialah Firman Allah memerintahkan agar kaum 

muslimin taat dan patuh pada kepada yang Maha Kuasa dan Rasul-Nya dan 

kepada orang-orang pemegang kekuasaan diantara mereka sehingga dapat 

terciptanya kebaikan dan kemaslahatan Publik, dan untuk kesempurnaannya 

pemerintahan yang amanah para pemegang kekuasaan harus menegakkan hukum 

sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dan hendaklah kaum muslimin:  

1. Taat dan patuh pada perintah yang Maha Kuasa dengan selalu mengamalkan 

isi kitab Suci Al-Qur‟an dan melaksanakan hukum-hukum yang telah di tetakan-

Nya, sekalipun dirasa berat tidak sesuai dengan keiginan dan kehendak pribadi. 

Sebenarnya segalah perinta-Nya selalu mengandung Maslahat dan sebaliknya jika 

larangannya selalu mengandung mudarat,  

2. Selalu melaksanakanajaran yang telah di bawah oleh Nabi Muhammad 

sebagai Rasul Allah yang telah di titipkan amanah yang sangat besar kepadanya 

bahkan gunung, laut, dan Langit pun akan hancur jika menerimah amanah 

                                                     
54 Kementerian  Agama, Al-Qur‟an Dan Terjemahnya(Surabaya:  Al-Hidayah,  2012),  h. 

128 
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tersebut, dan diberikan lah tugas tersebut untuk di sebarkan kepada seluruh hamba 

Allah yang ada di Muka bumi ini, 

 3. Patuh pada ketentuan yang telah di tetapkan oleh ulil amri atau pemerintah 

yaitu orang yang memgang kekuasaan  diantara  mereka  yang  telah  di  pilih  

oleh  sesamanya,  apatalagi jika mereka telah sepakat dengan satu hal maka kaum 

muslimin mempunyai kewajiban melaksanakan dengan adanya syarat bahwa 

keputusan pemerintah tidak bertentangan dengan kitab Al-Qur‟an dan As-Sunnah, 

demikian halnya itu tak wajib di laksanakan bahkan wajib di tentang kebijakan 

tersebut yang telah di keluarkan, sebab tak di benarkan seseorang patuh dan taat 

kepada sesuatu hal yang akan membawah kemudaratan. 

 Ayat ini dan ayat sesudahnya masih berhubungan erat dengan ayat-ayat yang 

lalu, mulai dari ayat yang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah, tidak 

mempersekutukan-Nya serta berbakti kepada orang tua, menganjurkan berinfak, 

dan lain-lain perintah-perintah itu mendorong manusia untuk menciptakan 

masyarakat yang adil dan makmur, anggotanya tolong-menolong  dan bantu-

membantu, taat kepada Allah dan Rasul, serta tunduk pada ulil Amri, 

menyelesaikan perselisihan berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan al-Qur‟an dan 

Sunnah, dan lain-lain yang terlihat dengan jelas pada ayat ini dan ayat ayat 

mendatang sampai pada perintah berjuang di jalan Allah. Demikian lah 

hungungan ayat-ayat ini secara umum.
55

 

Perintah taat kepada Rasul saw. Adalah perintah tanpa syarat, dan ini 

menunjukkan bahwa tidak ada perintah Rasul yang salah atau keliru, tidak ada 

                                                     
55 Kementerian Agama, Al-Qur‟an Dan Terjemahnya(Surabaya: Al-Hidayah, 2012), h. 
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juga yang bertentangan dengan perintah yang Maha Kuasa. Karena, jika ada,  

tentu kewajiban taat kepada beliau tidak sejalan dengan perintah taat kepada allah 

dan tentu juga ada di antara perintah beliau yang keliru. Pendapat ulamah 

berbeda-beda tentang makna kata ( مرلأا la ilu (ي  ( يلوأ ) ,amr. Dari segi bahasa-أول

uli adalah bentuk jamak dari ( يلو ) waliy yang berarti pemilik atau yang 

mengurus dan menguasai. Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa 

mereka itu banyak, sedang kata ( مرلأا ) al-amr adalah perintah atau urusan. 

Dengan demikian uli al-amr adalah orang-orang yang berwewenang mengurus 

urusan kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam 

menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan. Siapakah mereka? Ada yang 

berpendapat bahwa mereka adalah para penguasa/pemerintah. Ada juga yang 

menyatakan bahwa mereka adalah para ulama, dan pendapat ketiga menyatakan 

bahwa mereka adalah yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan 

profesinya.
56

 

Ayat 58 dan 59 di atas, dinilai oleh para ulama sebagai ayat-ayat yang 

mengandung prinsip-prinsip pokok ajaran islam dalam hal kekuasaan dan 

pemerintahan. Bahkan, pakar tafsir Rasyid Ridha berpendapat, “Seandainya tidak 

ada ayat lain yang berbicara tentang pemerintah, kedua ayat ini telah mamadai ”. 

Kalau pada ayat 58 di tekaknkan keajiban menunaikan amanah, antara lain dalam 

bentuk menegakkan keadilan, berdampingan dengan itu, dalam ayat 59 ditetapkan 

kewajioban atas masyarakat untuk taat kepada ulil amri, walaupun sekali lagi 

harus digaris bawahi penegasan Rasul. Bahwa: tidak dibenarkan taat kepada 
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seseorang makhluk dalam kemaksiatan kepada khaliq. Tetapi, bila ketaatan 

kepada ulil amri tidak mengandung atau mengakibatkan kedurhakaan, mereka 

wajib ditaati. 

Seorang ulama berpendapat bahwa ayat ini mengandung informasi tentang 

dalil-dalil hukum syariat, yaitu: 1. Al-Qur‟an, dan 2. Sunnah yang ditunjuk oleh 

perintah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul; 3. Ijmak atau kesepakatan, yang 

diisyaratkan oleh kata ( يلوأ رم مكنم ) uli al-amri minkum; dan 4. Analogi atau 

qiyas yang di pahami dari perintah mengembalikkan kepada nilai-nilai yang 

terdapat dalam al-Qur‟an dan as-Sunnah, dan ini tentunya dengan berijtihad.
57

 

Ayat ini juga mengisyaratkan berbagai lembaga yang hendaknya di 

wujudkan umat islam menangani urusan mereka, yaitu lembaga eksekutif, 

yudikatif, dan legislatif. Sementara ulama memahami bahwa pesan utama yang ini 

adalah menekankan perlunya mengembalikan segala sesuatu kepada Allah dan 

Rasul- Nya, khususnya jika muncul perbedaan pendapat. Ini terlihat jelas pada 

pernyataan, maka jika kamu tarik-menarik pendapat menyangkut sesuatu, maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur‟an ) Rasul (Sunnah), dan ayat-ayat 

sesudahnya yang mengecam mereka yang ingin mencari sumber hukum selain 

Rasul. Lalu penegasan bahwa Rasul. Tidak diutus kecuali untuk ditaati, dan 

penafian iman bagi yang tidak menerimah secara tulus ketetapan Rasul.
58

  

Adapun ayat yang menerangkan tentang tugas dan tanggung jawab 

pemimpin yang dimana dalam penjelasan tersebut mengenai tanggung jawab 
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pemimpin yang amanah, bijak dan adil yang terdapat dalam QS.An-Nisa /4: 58 

واْ  للَّّ  ٱ۞إنَِّ  دُّ ثِ ٱي أۡمُرُكُمۡ أ ن جؤُ  ى َٰ مۡحمُ ب يۡه   لۡأ م َٰ ك  ا ح  إذِ  ٰٓ أ هۡهِه ا و  ًَٰ دۡلِ  ٱأ ن ج حۡكُمُىاْ بِ  نىَّاسِ ٱإنِ  إِنَّ  نۡع 

ا ي عِظكُُم بِهِ  للَّّ  ٱ ا ب صِيرٗا  للَّّ  ٱإنَِّ  ٰۦٓ  وعِِمَّ مِيع َۢ ان  س   ك 

 

Terjemahnya: 

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 

apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya 

dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, 

Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.59 

 

Adapun asbabun nuzul ayat ini ibnu mardawaih meriwayatkan dari jalur 

al-Kalbi dari Abu Shaleh bahwa Ibnu Abbas berkata: ketikah Rasulullah saw. 

Menaklukan Mekah, beliau memanggil Ustman bin Thalhah, ketika usman bin 

Thalhah datang,  

Rasylullah saw. Bersabda, tunjukkan kunci Ka‟bah kepadaku‟ lalu dia 

datang kembali dengan membawah kunci Ka‟bah dan menjulurkan tangannya 

kepada Rasulullah saw. Sembari membuka telapaknya. Rasulullah saw, pun 

bersabda: berikan kepadaku kunci itu wahai ustman. Maka Ustman berkata 

terimaalah dengan amanah, lalu Rasulullah saw bangkit  dan membuka pintu 

kab‟ba kemudian beliau melakukan thawaf mengelilingi Ka‟bah. Kemudian Jibril 

turun menyampaikan wahyu kepada Rasulullah saw agar beliau mengembalikan 

kunci itu kepada Utsman bin Thallah. Beliau pun memanggil Utsman dan 

memberikan kunci itu kepadanya kemudian beliau membaca firman Allah, kunci 

itu kepadanya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
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kepada yang berhak menerimanya” hingga Akhir ayat .
60

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ayat–ayat di atas memiliki 

relefansi dengan kasus kunci Ka‟bah, dan karena masalah ini merupakan bagian 

dari struktur pemerintahan, maka dapat dikatakan bahwa ayat-ayat tersebut 

berkaitan pula dengan aspek kehidupan politik. Setidaknya ada tiga prinsip yang 

terkandung dalam kedua ayat yang pertama adalah perintah untuk menunaikan 

amanat, bahwa dalam konsep amanat mengandung arti umum bahwa setiap orang 

yang beriman berkewajiban untuk menunaikan amanat yang menjadi tanggung 

jawabnya, baik itu amanat dari Allah maupun amanat dari sesama manusia. Pada 

sisi lain sesuai dengan asbabul nuzul ayat, hal itu bermakna khusus bahwa 

kewajiban para pejabat untuk menunaikan amanat yang diberikan kepada mereka, 

yaitu kekuasaan politik. Disini pula dapat di katakan bahwa ayat diatas 

memperkenalkan prinsip pertanggung jawaban kekuasaan politik. Yang kedua 

adalah     perintah      untuk      menetapkan      hukum      dengan      adil    

“apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu 

menetapkan hukum dengan adil”.
61

 

Dalam ayat diatas jelas bahwa Allah memerintahkan kita menetapkan 

hukum dengan adil jika menetapkan hukum diantara manusia, ungkapan 

”menentukan hukum” yang ada dalam ayat diatas mencakup pengertian membuat 

dan menerapkan hukum, secara kontekstual ayat tersebut tidak hanya ditunjukan 
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kepada kelompok sosial tertentu dalam masyarakat muslim, tetapi di tunjukan 

kepada setiap orang yang mempunyai kekuasaan memimpin orang lain dalam hal 

ini kekuasaan politik. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut 

mengandung prinsip penggunaan kekuasaan politik dalam pembuatan hukum dan 

aturan lainnya yang harus berdasarkan keadilan, adapun dasar hukum dari 

kekuasaan politik tersebut adalah Al-Qur‟an.  

Selanjutnya adalah perintah ketaatan terhadap Allah  dan  Rasul-Nya  

salah satu prinsip Al-Qur‟an mengenai kekuasaan politik yang penting untuk kita 

ketahui adalah perintah untuk mentaati Allah, Rasulullah dan pemimpinnya, 

seperti firman Allah : ”Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati 

pula Rasul-Nya dan Ulil amri dari kamu...”  

Sebagian ulama mengemukakan bahwa dari tinjauan terhadap ayat yang 

berkenaan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya bisa di kronologiskan 

dengan ayat-ayat sebelumnya dan memperlihatkan adanya perkembangan 

pembentukan hukum.Sebelum ayat diatas turun, ketaatan kepada Rasulullah saw 

masih mengikuti perintah taat kepada Allah swt, hal ini dipahami jika dikaitkan 

dengan kedudukan dan fungsi Rasulullah sebagai pemberi penjelasan terhadap 

wahyu yang diturunkan Allah kepadanya. 

Turunnya QS an-Nisā di atas membawa perubahan status pada ketaatan 

kepada Rasulullah, artinya ayat diatas memberi isyarat bahwa Rasulullah 

mempunyai kemandirian dan kekuasaan untuk membuat hukum. Tetapi 

kemandirian tersebut tidak bersifat mutlak karena perintah itu dikatakan setelah 

perintah ketaatan kepada Allah yang mendahuluinya.Dengan demikian kedua 
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perintah ini memberikan pengertian bahwa ketaatan kepada Rasulullah tidak 

melampaui batas ketaatan kepada Allah. Dalam hal menerapkan hukum islam 

perlu diperhatikan dalam membuat suatu hukum , konsep syariat diperlukan 

sebgai pedoman dalam kehidupan negara kita atau menjalankan penyelenggaraan 

pemerintahn karena pada dasarnya jika melihat sejarah mayoritas beragam di 

indoneisa yakni umat muslim
62

 

Ada tiga macam-macam amanat: 

Pertama: amanat hamba dengan Tuhannya, yaitu apa yang telah dijanjikan 

Allah kepadanya untuk dipelihara, berupa melaksanakan segala perintah-Nya, 

menjauhi segala larangan-Nya dan menggunakan segala perasaan dan anggota 

badannya untuk hal-hal yang bermanfaat baginya dan mendekatkannya kepada 

Tuhan. Di dalam asar dikatakan, bahwa seluruh maksiat adalah khianat kepada 

Allah.
63

 

Kedua: amanat hamba dengan sesama manusia, di antaranya adalah 

mengembalikan titipan kepada pemiliknya, tidak menipu, menjaga rahasia dan 

lain sebagainya yang wajib dilakukan terhadap keluarga, kaum kerabat, manusia 

pada umumnya dan pemerintah. Termasuk dalam amanat ini adalah keadilan para 

umara terhadap rakyatnya, dan keadilan para ulama terhadap orang-orang awam 

dengan membimbing mereka kepada keyakinan dan pekerjaan yang berguna bagi 

mereka di dunia dan di akhirat, seperti pendidikan yang baik, mencari rezeki yang 

halal, memberikan nasihat dan hukum-hukum yang menguatkan keimanan, 
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menyelamatkan mereka dari berbagai kejahatan dan dosa, serta mendorong 

mereka untuk melakukan kebaikan dan kebajikan. 

Ketiga: amanat manusia terhadap dirinya sendiri, seperti hanya memilih 

yang paling pantas dan bermanfaat baginya dalam masalah agama dan dunianya, 

tidak lancang mengerjakan hal yang berbahaya baginya di akhirat dan di dunia, 

serta menghindarkan berbagai penyakit sesuai dengan pengetahuan dan petunjuk 

para dokter. Hal terakhir ini memerlukan pengetahuan tentang ilmu kesehatan, 

terutama pada waktu banyak tersebar penyakit dan wabah
64

 

Perumusan perkara di antara manusia mempunyai banyak jalan  di 

antaranya ialah: pemerintahan secara umum, pengadilan dan bertahkim (arbitrasi) 

kepada seseorang untuk memutuskan perkara antara dua orang yang bersengketa 

dalam perkara tertentu. Untuk menunjukkan perkara dengan adil memerlukan 

beberapa hal: 

a. Memahami dakwaan dari si pendakwa dan jawaban dari si  terdakwa, untuk 

mengetahui pokok persengketaan dengan bukti-bukti dari kedua orang yang 

bersengketa. 

b. Hakim tidak berat sebelah kepada salah satu pihak di antara kedua orang yang 

bersengketa. 

c. Hakim mengerti tentang hukum yang telah digariskan oleh Allah untuk 

memutuskan perkara di antara manusia berdasarkan contoh dari Al-Kitab, 

Sunnah maupun Ijma‟ umat. 

d. Mengangkat orang-orang yang mampu mengemban tugas hukum untuk 
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menghukumi.
65

 

Ibnu Katsir: Ibnu Abu Hatim berkata: Muhammad bin Ismail Al- Ahmasi 

menceritakan kepada kami, Waki‟ menceritakan kepada kami dari Suryana dari 

Abdullah bin As-Sa‟ib dari Zadzan dari Abdullah bin Mas‟ud, ia berkata: 

Sesungguhnya mati syahid menghapus semua dosa kecuali amanah. Pada 

hari kiamat nanti seorang akan didatangkan meskipun ia gugur di jalan Allah lalu 

dikatakan kepadanya, “Tunaikanlah amanhmu!” maka ia bertanya, “ Bagaimana 

aku bisa menunaikannya sedangkan dunia telah sirna?. Lalu amanah tersebut 

menjelma di dasar neraka Jahannam. Lalu ia turun mendatanginya kemudian 

memanggulnya dari pinggang Noya. Maka ia pun turun mengikuti jejaknya 

sampai selama-lamanya”. 

Zadzan berkata “ Maka kudatangi Al Barra‟ dan menceritakan tsar ini 

kepadanya, Maka ia berkata, “Saudaraku benar” (sesungguhnya Allah menyeru 

kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya)” 

Ibnu Al Jauzi : Ibnu Mas‟ud berkata ,” Amanah adalah wudu, salat, puasa, 

berbicara, dan yang paling berat adalah pada barang titipan”.
66

 

Amanat seseorang terhadap dirinya sendiri; seperti berbuat sesuatu yang 

menguntungkan dan bermanfaat bagi dirinya dalam soal dunia dan agamanya. 

Janganlah ia membuat hal-hal yang membahayakannya di dunia dan akhirat, dan 

lain sebagainya. 
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Namun ada hal penting yang harus diingat, dalam memilih pemimpin hendaknya 

jangan dikotori dengan praktek-praktek tercela, seperti politik uang. Dalam ajaran 

Islam, politik uang (riswah) hukumnya adalah haram dan sangat dibenci oleh 

Allah SWT. 

Larangan riswah disebutkan dengan jelas dalam sebuah hadist yaitu, 

ر و    ل                                      أ   ي       الر                       ال    ر                   أ   ي ا             

ا            ر    ل   ل        ي و                       ا   ي الر  ر      ال     «و 

Artinya :  

“Dari Ibni Abi Dzi‟b, dari Al-Harits bin Abdirrahman, dari Abi Salamah, dari Abdillah bin 

„Amr, ia berkata: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam melaknat orang yang menyuap dan 

orang yang disuap”. 

Dalam versi lain, hadist di atas disebutkan redaksinya sebagai berikut: 

ر   أ  ي    ر       أ   ي       ال          أ   ي       ل                      ا          ي           ل          ن           

ل و                                 ر    ل   ل         ي  ا ا   ي   ر  ر      ال    ا      و  الر                      ال   ي        ي   و 

Artinya : 

“Dari Abi Bakr yaitu Ibni „Ayyasy, dari Laits, dari Abi Al-Khathab, dari Abi Zur‟ah, dari 

Tsauban, ia berkata: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam melaknat orang yang menyuap, 

yang disuap, dan orang yang menjadi perantara keduanya”. 

 

Dari penjelasan hadist di atas dapat diartikan, yang dibenci Rasulullah tidak 

hanya pemberi dan penerima suap, tapi juga orang yang menjadi penghubung 

antara si pemberi dan si penerima suap. Dalam pemilihan calon pemimpin , siapa 
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pun yang membagikan uang atau materi lainnya dengan tujuan  untuk 

mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu, sangat dilaknat oleh Allah 

dan Rasulnya. Perlu diketahui, praktek politik uang bisa terjadi dalam semua 

tahapan, seperti masa kampanye, hari tenang atau hari pemungutan suara. Oleh 

karena itu, sebagai kaum muslim harus meninggalkan praktek tercela berupa 

politik uang. Segala bentuk suap menyuap dalam Pilkada 2020 sudah semestinya 

kita hentikan. Dapat dikatakan, politik uang sekedar kenikmatan sekejap belaka. 

Uang yang diterima dari para oknum calon, misalnya senilai 50 atau 100 ribu 

paling hanya dapat dinikmati dalam waktu satu sampai dua hari. Akan tetapi, 

mudaratnya akan kita rasakan sampai lima tahun ke depan. 

Calon yang terpilih melalui politik uang, pasti akan berpikir bagaimana agar 

biaya yang dikeluarkan bisa secepatnya kembali. Tindakan tidak terpuji seperti 

memakan uang negara/rakyat, sangat mungkin dilakukan untuk mengembalikan 

modal yang telah digunakan menyuap pemilih. Seseorang yang menggunakan 

praktek politik uang, sudah pasti bukan pemimpin seperti yang diajarkan Islam. 

Calon pemimpin yang bertakwa dan amanah, tentu akan berkompetisi sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dapat diambil kesimpulan, 

memilih pemimpin yang tidak beriman, tidak bertakwa, tidak jujur (siddiq), tidak 

terpercaya (amanah), tidak aktif dan aspiratif (tabligh), tidak mempunyai 

kemampuan (fathonah) serta tidak memperjuangkan kepentingan umat seperti 

dalam point nomor 5 fatwa MUI di atas, hukumnya adalah haram. 

kekhalifahan itu berlaku sah apabila penanggung jawabannya dalam 

melaksanakan kehendak Allah atau syari‟ah. Apabila Allah adalah penguasa yang 
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sebenarnya, maka syari‟ah merupakan ungkapan kekuasaan itu, sedang tugas para 

khalifah-Nya adalah menerapkan hukum-hukum syari‟at. Tugas itu tentu saja 

memerlukan kerjasama seluruh lapisan masyarakat dengan cara-cara yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa kekhalifahan itu berlaku sah apabila 

penanggung jawabannya dalam melaksanakan kehendak Allah atau syari‟ah. 

Apabila Allah adalah penguasa yang sebenarnya, 
67

 maka syari‟ah merupakan 

ungkapan kekuasaan itu, sedang tugas para khalifah-Nya adalah menerapkan 

hukum-hukum syari‟at. Tugas itu tentu saja memerlukan kerjasama seluruh 

lapisan masyarakat dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau 

penguasa 

Kepala negara sebagai pihak yang memegang pucuk kekuasaan dalam  

pemerintahan dalam negara menurut pandangan Islam sebelumnya telah 

diterapkan oleh Al-Khulafah Al-Rasyidun dan khalifah setelahnya dengan 

memenuhi beberapa syarat diantaranya: Pertama, mengetahui secara mendalam 

ajaran islam. Dan kedua, mengenal kebudayaan masyarakat. Kebudayaan yang 

dimaksud disini ialah pola pikir dan pola hidup masyarakat dalam bernegara
68

 

Hal inilah yang menjadi patokan masyarakat sehingga diupayakan untuk terlibat 

dalam proses politk seperti Pemilihan Umum karena nasib bangsa ditentutakan 

mulai hal seperti itu. Selanjutnya, terkait jabatan politik dalam kenegaraan, 

sebaiknya warga negara tidak meminta jabatan kepada kepala Negara atau kepala 
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Pemerintahan agar dimasukkan dalam struktur kenegaraan, karena jika mereka 

meminta jabatan tetapi tidak sesuai dengan skill yang  dimiliki maka akan  

jauh dari professionalitas kerja, apalagi dalam hal Pemerintahan. Pemilihan 

umum yang diseleggarakan tidak selamanya berjalan dengan mudah, Pemilu 

selalu mendapat tantangan mulai dari kasus kampenye hitam, kasus serangan 

fajar, termasuk keengganan pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya. Golongan 

putih diartikan sebagai sikap masa bodoh alau acuh tak acuh pemilih untuk ikut 

serta dalam Pemilu, dan sikap tersebut bersifat ideologis
69
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; 

Pertimbangan Pemerintah Kabupaten Barru terhadap Pengangkatan Camat yakni  

berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh penulis menganalisis bahwa 

syarat pengisian jabatan dan ketentuan kompetensi dalam pengisian jabatan camat 

yang terdiri dari kompetensi teknis merupakan bagian dari pendidikan teknis 

pemerintahan dan pengalaman kerja camat sedangkan kompetensi manajerial 

merupakan bagian dari Diklat PIM III. 

Pendangan para tokoh masyarakat/agama di kabupaten Barru terkait 

pengangkatan camat di kabupaten Barru yakni Erwin ketua Umum LSM Asura 

mengungkapkan bahwa “Negara kita merupakan Negara hukum selain Negara 

hukum kita menganut prinsip demokrasi dalam pelaksanaannya pun diatur tentang 

keterbukaan public. Kita dipimpin oleh seorang camat dalam wilayah kecamatan 

sementara perundang-undagan sisi lain ada celah untuk pelaksanaan pengangkatan 

camat dilakukan secara tertutup karena sisi lain peraturan mengambil dalin camat 

adalah aparatur sipil yang bertugas sebagai admistrator padahal secara etis 

merupakan pemimpin atau wakil masyarakat yang akan  melayani masyarakat” 

sementara dari tokoh agama kamaruddin hasan menggambarkan dan menilai 

“Dalam sejarah agama islam pengangkatan suatu pemimpin tidak hanya didukung 

dari segi kedekatan dengan orang yang akan diangkat sebagai pemimpin, tapi 

harus didukung dengan kompetensi dan integritas untuk mengayomi masyarakat, 
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dulu sejarah islam begitu. Sekarang berkembangnya konsep kepemimpinan nilai-

nilai tersebut hampir hilang utamanya dalam system penunjukan seorang kepala 

Negara atau kepala daerah sering kali menjeratkan dirinya untuk menilali 

seseorang pada satu sisi semata jatuhlah pada apa yang diingingkan oleh peraturan 

perundang-undangan yanitu praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). 

Terpisah, ketua Umum Gappembar sebagi refresentatif prmuda barru dan Satria 

tokoh perempuan kabupaten Barru dalam pengangkatan camat ini dengan 

menjankan suatu mekanisme pemerintahan seharusya harus menghindari sikap 

nepotisme dan mengedepankan profesionalitas dan proporsionalitas dalam menilai 

pemimpin dalam lingkup kecamatan yang kita sebut sebagai Camat. 

 Perspektif Siyasah Syar‟iyyah dalam melihat Sistem Pengangkatan Camat 

yakni pemilihan camat sebagai pihak yang memegang pucuk kekuasaan dalam 

pemerintahan harus memenuhi beberapa syarat diantaranya: Pertama, mengetahui 

secara mendalam ajaran islam. Dan kedua, mengenal kebudayaan masyarakat. 

Kebudayaan yang dimaksud disini ialah pola pikir dan pola hidup masyarakat 

dalam bernegara. Hal inilah yang menjadi patokan masyarakat sehingga 

diupayakan untuk terlibat dalam proses politk. 

B. Implikasi Penelitian 

 Adapun implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan agar sebaiknya 

warga Kabupaten Barru tidak meminta jabatan kepada kepala Pemerintahan agar 

dimasukkan dalam struktur pemerintahan, karena jika mereka meminta jabatan 

tetapi tidak sesuai dengan skill yang dimiliki maka akan  jauh dari professionalitas 

kerja, apalagi dalam hal Pemerintahan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL 

ANALISIS PENGANGKATAN CAMAT DI KABUPATEN BARRU 

PERSFEKTIF SYIASAH SYAR’IYYAH  

 

PERTANYAAN : 

a. Penyelenggaraan pengangkatan camat 

1. Bagaimana kesiapan pemerintah dalam  melaksanakan pengangkatan camat? 

2. Apa saja mekanisme atau prosedur pengangkatan camat? 

3. Bagaimana hubungan/keterlibatan publik dalam menyaksikan proses 

pengangkatan camat? 

c. Keterbukaan kepada Masyarakat 

1. Apakah camat dalam persiapan dan pengangkatannya terbuka secara umum ? 

2. Bagaimana camat mensosialisasikan dirinya dalam suatu wilayah kecamatan 

sebelum dan sesudah pengangkatan ? 

d. Pandangan tokoh masyarakat dan agama 

1. Bagaimana pandangan anda dalam melihat sistem pengangkatan camat ? 

2. Apakah tradisi pengangkatan camat relevan dengan nilai-nilai hukum   
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Gambar: Wawancara Dengan Ketua DPRD Kabupaten Barru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Wawancara Dengan BKPSDM 
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Gambar: Wawancara Dengan Camat Kecamatan Tanete Riaja 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar:Wawancara dengan Ketua LSM Asura  
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Gambar: Wawancara Dengan Ketua DPP Gappembar Kabupaten Barru 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Gambar: Wawancara Dengan Salah Satu Tokoh Perempuan 

 

 

 



 

 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Wawancara Dengan Tokoh Agama Sekaligus Ketua STIA Barru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


