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PEDOMAN TRANSLITERASI  

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

  Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zal Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

  ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

2. Vokal  

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

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

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ Ai a dan i يٴ 

 fatḥah dan wau Au A dan u ۇٴ 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 hamzah , Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A a ا´

 Kasrah I i ا¸

 ḍammah U u ا 
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3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakatdan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tā’ marbūṭah 

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

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat 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 ditransliterasikan dengan ha (h). 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd (  ّ  ), dalamtransliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.Jika huruf ى ber-tasydid diakhir 

sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf 

maddah menjadi ī. 

6. Kata Sandang  

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasiini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika iadiikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. 

Katasandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata 

Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 

 fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas ... ا́ | ...  ى́

 kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas ى

 ˚و
ḍammah dan wau ū u dan garis di atas 
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sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dandihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

7. Hamzah  

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

hamzahyang terletak di tengah dan akhir kata.Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan (‘) karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalahkata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasaIndonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadibagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulisdalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 

duniaakademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. 

Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, 

bila kata-kata tersebut menjadi bagian darisatu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafẓ al-Jalālah (االله ) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarrdan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

10. Huruf Kapital  

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenaiketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedomanejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

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

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

oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan hurufkapital tetap huruf awal 
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nama diri tersebut, bukan huruf awal katasandangnya. Jika terletak pada awal 

kalimat, maka huruf A dari katasandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi 

yangdidahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teksmaupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Jika nama resmi seseorang menggunakan 

kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, 

makakedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhirdalam daftar 

pustaka atau daftar referensi. 

B. Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt.   = subḥānahū wa ta‘ālā 

saw.   = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah  

M   = Masehi  

SM   = Sebelum Masehi  

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

w.   = Wafat tahun  

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4  

HR  = Hadis Riwayat
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ABSTRAK 

Nama  :Nurleli.P 

Nim  :10200118124 

Judul Skripsi    : Tinjauan Yuridis Terhadap Rangkap Jabatan Kepala Daerah 

Perspektif Siyasah Syariyyah 

 

 Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap 

kepala daerah yang melakukan rangkap jabatan, 2) Untuk mengetahui pandangan 

siyasah syariyyah terhadap rangkap jabatan kepala daerah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Teologi Normatif Syar’I dan 

Pendekatan Yuridis. Penelitian ini tergolong library research data dikumpulkan 

dengan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan 

pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-

undangan serta buku-buku literatur. 

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Akibat hukum terhadap 

kepala daerah yang merangkap jabatan akan dikenakan sanksi berupa teguran, dan 

dapat diberhentikan dari jabatannya karena melanggar Undang-Undang tentang 

Pemerintahan Daerah yang terdapat pada Pasal 76 ayat (1) dimana secara eksplisit 

memang telah melarang baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah untuk 

merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya. 2) Berdasarkan kajian siyasah 

syariyyah mengenai larangan rangkap jabatan kepala daerah adalah hal yang 

dilarang karena akan mengakibatkan pembagian kekuasaan dan konflik 

kepentingan. Kepala daerah sebagai pemimpin dalam pemerintahan daerah harus 

bisa mencontohkan perilaku yang baik dalam memimpin dan terbebas dari adanya 

konflik kepentingan atau pelanggaran lainnya yang dapat mencederai tata Kelola 

pemerintahan yang baik (good government). 

Implikasi: Kepala daerah yang merangkap jabatan sebaiknya tidak 

dilakukan, dikarenakan hal tersebut dimaksudkan untuk membenahi integritas 

pejabat publik agar tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat tidak hilang.  

 

Kata Kunci : Kepala Daerah; Konflik Kepentingan; Rangkap Jabatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, salah satu ciri 

negara hukum adalah adanya sistem demokrasi yang berkedaulatan rakyat.1 Pada 

negara hukum ini menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945: 

“ Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi 

dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap 

provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur 

dengan undang-undang”. 2 

Konsep tatanan pemerintahan yang dirumuskan melalui hukum tata negara 

yang tertuang dalam tujuan dan cita-cita negara Indonesia, mengharuskan 

penyelenggraan tatanan pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara hukum. Dalam 

terlaksananya tujuan dan cita-cita negara tersebut, maka negara harus memiliki 

kelembagaan baik secara struktural maupun fungsional yang kepadanya 

dibebankan tugas dan fungsi. Terlaksananya tugas dan fungsi untuk mencapai 

tujuan negara tidak terlepas dari pemangku jabatan yang ditunjuk untuk 

melaksanakan tugas dan fungsinya. Jabatan yang dipegang oleh orang yang di 

bebani fungsi dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus 

                                                           
1Abdul Muharis, Kusnadi Umar, Ilham Laman, Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam 

Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai (Siyasatuna, Vol. 2, No. 3, September 2021), h. 538.  

2Ridwan HR, Hukum Aministrasi Negara (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 17. 
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dilakukan secara professional dan bertanggungjawab.3 Dalam hal ini jabatan 

memang merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggungjawab 

seorang pemimpin. 

Pada Negara hukum modern ini, pemerintah dalam menjalankan 

kewenangannya selalu terjadi penyalahgunaan wewenang.4 Terkait dengan 

penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah bisa saja dianggap 

sebagai tindakan korupsi. Sebab, kekuasaan yang tidak diatur akan menjadi 

semakin besar, dan beralih menjadi sumber terjadinya berbagai penyimpangan. 

Untuk menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang maka tetap 

diperlukan prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan negara hukum antara lain: 

a. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;  

b. Pemisahan/pembagian kekuasaan;  

c. Legalitas pemerintahan;  

d. Peradilan Administrasi yang bebas dan tidak memihak;  

e.Terwujudnya kesejahteraan umum warga Negara.  

Perkara rangkap jabatan ialah hal yang sudah cukup lumrah dalam 

berbangsa dan bernegara, namun tetap tidak bisa sepenuhnya di terima 

keberadaannya bahkan lebih banyak mendapatkan penolakan dikarenakan banyak 

faktor misalnya, dapat menimbulkan konflik kepentingan, lemahnya pengawasan 

dan sebagainya.  

                                                           
3Dita Rosalia Arini, Pengaturan Terhadap Rangkap Jabatan Sebagai Menteri Sekaligus 

Pemimpin Daerah Dalam Pandangan Politik Hukum Indonesia (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan,  

Vol. 3, No. 2, Mei 2022), h. 81. 

4Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem 

Demokrasi (Jakarta: Universitas Atma Jaya), h. 21. 
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Jabatan ialah sebuah titipan dan pemberian dari Allah SWT. Kepada orang-

orang tertentu. Jabatan biasanya identik dengan kepemimpinan, kekuasaan, 

kehormatan, dan kekayaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kebanyakan 

orang bersaing memperebutkan posisi yang diinginkan. Mereka dapat bersaing 

dalam banyak hal bahkan menghalalkan segala cara. Jabatan bisa juga dianggap 

sebagai ujian, karena dengan adanya jabatan tersebut tentunya akan dimintai 

pertanggungjawaban yang tidak hanya pertanggungjawaban didunia melainkan 

diakhirat juga.5 Dalam hal ini apakah pemimpin bisa menjalankan amanah ini 

dengan baik atau malah menyia-nyiakan jabatan ini. 

Dalam islam, tujuan dan tugas utama seorang pemimpin adalah menaati 

Allah dan utusannya serta menjalankan perintahnya. Salah satu tujuan didirikannya 

pemerintahan disuatu Negara adalah untuk menjaga nilai-nilai kebenaran, keadilan, 

dan kesejahteraan rakyat yang semuanya akan terus berlanjut dalam kehidupan 

sehari-hari pemerintahan Negara tersebut. Oleh karena itu, unsur kekuatan dalam 

kekuasaan selalu menuntut pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab 

untuk menjaga nilai-nilai kebenaran dan keadilan demi menjaga keselamatan dan 

kesejahteraan rakyat. Rakyat menaruh harapan tinggi pada kekuatan pemerintah 

karena pemerintah melindungi rakyat.6 Sebagaimana peran pemerintah yang 

berkuasa harus bertanggungjawab kepada rakyat, selain itu, pemerintah juga 

dituntut untuk melayani dan memberikan perlindungan kepada rakyat. 

Tanggung jawab sebagai pemimpin tidaklah mudah, semakin tinggi jabatan 

seseorang maka semakin besar pula tanggungjawabnya. Oleh karena itu, jabatan 

akan didasarkan pada tanggungjawab. Namun resiko tinggi itu malah mendorong 

                                                           
5Al-Mawardi, al Ahkam al-Sulthaniyah, alih bahasa Khalifurrahman Fath & Faturrahman 

(Jakarta: Qisthi Pers, 2018), h. 9. 

6Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Islam (Jakarta: Prenamedia Group, 

2018), h. 8. 
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orang-orang tertentu untuk memegang posisi tersebut. Mereka akan melakukan 

segala kemungkinan untuk mewujudkan keinginan mereka.7 Selain tanggung jawab 

seorang pemimpin juga harus memiliki etika dalam memimpin. Siapapun pasti 

tidak ingin disebut sebagai pemimpin sebagai pemimpin yang tidak beretika. 

Pemimpin yang bijak tahu bahwa kekuasaan dan kekuatan tidak akan berjalan 

sempurna tanpa panduan etika dan moralitas kepemimpinan.  

Keberadaan pemerintahan daerah merupakan ketentuan yang sudah  

ditetapkan oleh konstitusi dan harus diwujudkan dalam sistem tatanan 

pemerintahan Republik Indonesia. Penyelenggaraan urusan pemerintahan 

merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan yang bersifat saling terkait, 

tergantung, dan sinergis antara pemerintah dan pemerintahan daerah sebagai satu 

sistem pemerintahan. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada kepala 

daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta 

kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.8  

Kewenangan daerah yang telah dirinci secara normatif dengan ketetentuan 

perundang-undangan, yang kemudian akan diatur lebih lanjut dalam kebijkan 

pemerintahan daerah. Dengan demikian penyelenggraan pemerintahan 

desentralisasi bertujuan untuk meringankan beban pemerintah, sehingga bagi 

kepala kepala daerah merupakan pusat pelaksana utama penyelenggraaan 

pemerintahan daerah yang demokratis dalam kerangka otonomi daerah untuk 

mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah.9 Dalam penyelenggaraan 

pemerintahan otonomi daerah, keputusannya sangat tergantung pada niat baik para 

                                                           
7Al-Mawardi, al Ahkam al-Sulthaniyah, alih bahasa Khalifurrahman Fath & Faturrahman 

(Jakarta: Qisthi Pers, 2018), h. 9. 

8Suratin Eko Supono, Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia  (Yogyakarta, 

Penerbit Andi, 2023), h. 236. 

9Anton Hutomo Sugiarto, Fungsi Kepala Dearah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi (Jurnal Ilmu Hukum, ISSN: 2684-6896), h.151. 
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penyelenggara Negara, aparatur birokrasi di daerah tertentu untuk  bersama-sama 

menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Peranan Kepala Daerah sangat besar sekali dalam pelaksanaan tugas-tugas 

daerah, khususnya tugas-tugas otonomi. Sehubungan dengan hal ini, maka 

berhasil tidaknya tugas-tugas daerah sangat tergantung pada kepala daerah sebagai 

manajer daerah yang bersangkutan. Keberhasilan seseorang yang menjabat suatu 

jabatan dalam menjalankan tugas-tugasnya tergantung kepada kualitas yang 

dimilikinya. Demikian pula halnya dengan seseorang yang menjabat kepala 

daerah, keberhasilan  dalam menjalankan tugasnya tergantung kepada kualitas 

yang dimilikinya.1 0 Dalam kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana 

mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang 

dinginkan. 

Kepala Daerah merupakan figure atau manager yang menentukan 

efektivitas pencapaian tujuan organisasi Pemerintahan Daerah. Proses 

pemerintahan di daerah secara sinergis ditentukan sejauh mana peran yang 

dimainkan oleh pemimpin atau manajer pemerintahan itu, dengan kata lain, arah 

dan tujuan organisasi Pemerintahan Daerah ditentukan oleh kemampuan, 

kompetensi, dan kapabilitas dari Kepala Daerah yang menjadi kewajiban dan          

tanggungjawabnya.1 1 Kepala daerah merupakan komponen strategi dalam 

mengupayakan terwujudnya pelayanan yang berkualitas, baik dalam pelayanan 

internal dalam organisasi maupun eksternal pelayanan kepada masyarakat. 

Kepala Daerah dalam masa kepemimpinannya diberi batasan oleh 

peraturan perundang-undangan. Indonesia sendiri sudah memiliki aturan bahwa 

                                                           
1 0Novi Juli Rosani Zulkarnain, Hukum Pemerintahan Daerah (Padang, PT. Inovasi 

Pratama Internasional, 2022), h. 75. 

1 1J. Kaloh, Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, ekuasaan, dan Perilaku Kepala 

Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 4. 



6 
 

 
 

Kepala Daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai pimpinan Pemerintahan  

Daerah yaitu selama 5 (lima) tahun setelah itu akan terjadi kekosongan jabatan 

disebabkan akan berakhirnya masa jabatan yang telah ditetapkan oleh peraturan 

perundang-undangan dan dapat melanjutkan kembali untuk satu periode yang  

sama. Setelah itu akan dilaksanakan pergantian Kepala Daerah secara serentak di 

seluruh wilayah di Indonesia yang bertujuan untuk efisiensi anggaran dalam 

pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).1 2 

Kedudukan dan kewenangan kepala daerah sendiri dalam pemerintahan 

daerah sudah ada kejelasan dalam melakukan kewajibannya sebagai kepala daerah. 

Peraturannya pun sudah diatur jelas di dalam Undang-Undang yaitu pada Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah 

sendiri dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus sesuai dengan peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku, kewajiban merupakan sesuatu yang harus 

dilaksanakan, berbeda dengan larangan yang tidak memperbolehkan untuk 

melakukan sesuatu hal ini sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang 

Pemerintahan Daerah. 1 3 

Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menunjuk sejumlah orang 

menjadi pejabat kepala daerah di sejumlah wilayah. Namun, faktanya ada pejabat 

kepala daerah sebelumnya aktif pada sebuah instansi atau lembaga tertentu. Karena 

itu, saat menjadi pejabat kepala daerah baik di level Gubernur maupun 

bupati/walikota tidak boleh rangkap jabatan.1 4 Tujuan dari larangan tersebut agar 

                                                           
1 2Nandang Alamsah Deliarnoor, Problematika Pelaksana Tugas Dalam Masa Transisi 

Pemerintahan (Pra dan Pasca Pilkada Serentak) (Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 1, No. 2, Oktober 

2018), h. 324. 

1 3Muhammad Taufiqurahman, Salamiah, Ningrum Ambarsari, Rangkap Jabatan Kepala 

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

1 4https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr-ingatkan-pejabat-kepala-daerah-agar-tidak-

rangkap-jabatan-lt6333dff9de108/ (Diakses 14 Maret 2023). 

https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr-ingatkan-pejabat-kepala-daerah-agar-tidak-rangkap-jabatan-lt6333dff9de108/
https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr-ingatkan-pejabat-kepala-daerah-agar-tidak-rangkap-jabatan-lt6333dff9de108/
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fokus dalam melaksanakan jabatan kepala daerah dalam membangun daerah yang 

dipimpinnya, serta melayani masyarakat setempat. 

Mengingatkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme, ada konsep profesionalisme dalam penyelenggaraan Negara. Undang-

Undang ini menyebut rangkap jabatan tidak di perkenankan karena dianggap tidak 

professional. Semangat reformasi dalam penyelenggaraan Negara itu tidak boleh 

ada rangkap jabatan.1 5 

Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, semua jabatan terstruktur 

untuk memenuhi tugas dan fungsi dari setiap pejabat penyelenggara pemerintahan. 

Dengan struktur pemerintahan yang baik maka akan menciptakan pelayanan yang 

efektif dan efisien dalam menyelenggarakan sesuatu yang menjadi kewenangannya 

dengan lebih fokus kepada pokok-pokoknya, fungsi, dan tanggung jawabnya. Oleh 

karena itu rangkap jabatan secara jelas adalah bagian dari konflik tugas dan 

tanggung jawab yang harus dilaksanakan, yang di mana suatu saat akan 

menimbulkan tumpang tindih jabatan.  

Tujuan dalam menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik, efektif dan 

efisien berguna untuk mencapai good governance sebagaimana visi dan misi 

pemerintahan dapat terabaikan karena rangkap jabatan. Maka dari itu menurut 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kepala 

daerah dan wakil kepala daerah dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat Negara 

lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

 

 

                                                           
1 5Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, agar permasalahan yang dikaji lebih teliti 

dan terarah maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan dalam penelitian 

ini pada Bagaimana Tinjauan Yuridis Dualisme Jabatan Kepala Daerah Perspektif 

Siyasah Syariyyah?. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana akibat hukum terhadap kepala daerah yang melakukan rangkap 

jabatan ? 

2. Bagaimana pandangan siyasah syariyyah terhadap rangkap jabatan kepala 

daerah? 

C. Pengertian Judul  

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian 

ini, maka dijelaskan kata yang dapat mengandung makna lain sehingga 

menimbulkan kesalahan persepsi oleh pembaca. 

1. Tinjauan Yuridis 

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan 

berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau 

mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. 

Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, 

pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan Yuridis diartikan sebagai 

menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Tinjauan yuridis dapat 

diartikan sebagai pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara 

sistematis dan objektif terhadap sesuatu berdasarkan hukum dan undang-undang. 

2. Rangkap Jabatan 

Rangkap jabatan berasal dari kata kerja “rangkap” yang diartikan sebagai 

“ganda”, yang jika dimaknai secara luas menjadi “merangkap” yang berarti 

menduduki jabatan lain selain jabatan tetap, terdapat lebih dari satu pekerjaan. 
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3. Kepala Daerah 

Kepala daerah adalah pemerintahan di daerah yang berkaitan dengan 

kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai 

dengan otonomi daerah yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam 

penyelenggara pemerintahan di daerah yang meliputi kepala daerah adalah 

gubernur (kepala daerah provinsi), bupati (kepala daerah kabupaten), atau walikota 

(kepala daerah kota). 

4. Siyasah Syariyyah 

Istilah Siyasah syariyyah terdiri dari dua kata. Kata Siyasah berarti 

pengaturan kemaslahatan manusia. Adapun kata Syariyyah berasal dari kata 

syari’ah yang umumnya dimaknai sebagai peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah 

agama islam. Adapun siyasah syariyyah diartikan sebagai pengaturan masalah-

masalah umum bagi pemerintahan islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan 

dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat dengan tidak bertentangan dengan 

ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsip lainnya.  

Dalam pengertian lain, siyasah syariyyah adalah kewenangan pemerintah 

untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki kemaslahatannya, melalui aturan-

aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu. 

Jadi Siyasah syariyyah merupakan bentuk hukum praktis dibidang pemerintahan 

khususnya dalam masalah pengaturan masalah pemerintahan yang tidak 

bertentangan dengan hukum islam. 

Berdasarkan dari definisi diatas yang menyangkut terkait dengan larangan 

rangkap jabatan kepala daerah perspektif siyasah syariyyah. Dalam siyasah 

syariyyah pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala 

bidang baik itu dibidang politik, ekonomi, hukum dan undang-undang. Oleh karena 
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itu kepala daerah harus menjadi tonggak pendukung untuk mewujudkan 

kesejahteraan umum.  

D. Kajian Pustaka  

Secara umum, kajian pustaka merupakan momentum untuk 

mengidentifikasikan pokok masalah dengan menggunakan paradigma keilmuan 

baru. Hal ini dimaksudkan bahwa teori-teori yang digunakan selama ini sudah tidak 

relevan lagi, disebabkan persoalan konteks waktu dan tempat tertentu. 

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah “Tinjauan Yuridis 

Terhadap Rangkap Jabatan Kepala Daerah Perspektif Siyasah Syariyyah” oleh 

karena itu dibutuhkan beberapa referensi dan literatur penunjang dalam penelitian 

ini diantaranya : 

1. Moh. Baris Siregar, Catur Wido Haruni, Surya Anoraga dalam jurnal yang 

berjudul “ Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari 

Unsur Partai Politk Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” yang 

menjelaskan tentang pengaturan rangkap jabatan menteri yang berasal dari 

unsur partai politik berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2008 

tentang Kementrian Negara.1 6 Meskipun dalam jurnal ini tidak membahas 

mengenai rangkap jabatan kepala daerah, tetapi dalam jurnal membahas 

mengenai larangan rangkap jabatan bagi pejabat negara sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Sementara dalam penelitian ini berbeda 

dengan jurnal yang dimana penelitian membahas mengenai rangkap jabatan 

kepala daerah dalam perspektif siyasah syariyyah. 

                                                           
1 6Moh. Baris Siregar, Catur Wido Haruni, Surya Anoraga, Analisis Larangan Rangkap 

Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politk Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 

(Indonesia Law Reform Journal, Vol. 1, No. 1, Maret 2021).   
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2. Jovita Amanda Suryanto, Helda Kharista Amanda, Hardiyanti Nurul 

Sakinah, Rahajeng Maherdika dalam jurnal yang berjudul “Rangkap 

Jabatan Kepala Daerah Sebagai Pejabat Negara Lainnya Ditinjau 

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Dan Undang-

Undang Kementrian Negara” yang membahas tentang undang-undang 

pemerintahan daerah dan undang-undang kementrian agama.1 7 Dalam 

jurnal dijelaskan mengenai Undang-Undang yang mengatur larangan 

rangkap jabatan kepala daerah. Akan tetapi dalam jurnal ini tidak  

menjelaskan secara spesifik mengenai Undang-Undang Kementrian 

Negara. Sedangkan penulis melihat dalam skripsi ini tidak membahas 

mengenai Undang-Undang Kementrian Negara. 

3. Dita Rosalia Arini dalam jurnal yang berjudul “Pengaturan Terhadap 

Rangkap Jabatan Sebagai Menteri Sekaligus Pemimpin Daerah Dalam 

Pandangan Politik Hukum Indonesia”1 8 yang membahas mengenai konflik 

kepentingan dalam fenomena rangkap jabatan di lingkungan pemerintahan 

dan Jabatan publik dalam tatanan birokrasi pemerintahan Indonesia. 

Meskipun dalam penelitian ini tidak membahas mengenai rangkap jabatan 

kepala daerah, akan tetapi dalam jurnal ini membahas terkait kpnflik 

kepentingan dalam fenomena rangkap jabatan dilingkungan pemerintahan. 

Sementara dalam skripsi ini hanya membahas terkait  rangkap jabatan 

kepala daerah.  

                                                           
1 7Jovita Amanda Suryanto, Helda Kharista Amanda, Hardiyanti Nurul Sakinah, Rahajeng 

Maherdika, Rangkap Jabatan Kepala Daerah Sebagai Pejabat Negara Lainnya Ditinjau 

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Kementrian Agama 

(Jurnal Pendidikan dan Pengembangan, Vol. 9, No. 1, Februari 2021). 

1 8Dita Rosalia Arini, Pengaturan Terhadap Rangkap Jabatan Sebagai Menteri Sekaligus 

Pemimpin Daerah Dalam Pandangan Politik Hukum Indonesia (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan,  

Vol. 3, No. 2, Mei 2022). 
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4. Zulkifli Konongia, Nuvazria Achir  dalam jurnal yang berjudul “Praktek 

Rangkap Jabatan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang 

Mongondow Utara”1 9 yang membahas terkait kedudukan hukum terhadap 

kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan Daerah yang 

merangkap jabatan sebagai kepala sekda  dan Pelaksana Sehari-hari Bupati, 

secara kewenangan terbagi dalam dua fungsi pemerintahan, yakni dalam 

konteks pejabat Sekda, maka kualifikasi hukumnya telah terpenuhi secara 

normatif, akan tetapi pada konteks pelaksana sehari-hari Bupati, maka 

kedudukan hukumnya didasarkan pada penggunaan mekanisme diskresi 

pemerintahan. Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai penyebab terjadinya 

rangkap jabatan di pemerintahan daerah, akan tetapi secara tidak langsung 

tidak membahas mengenai rangkap jabatan kepala daerah. Berbeda dengan 

penelitian sebelumnya yang membahas praktek rangkap jabatan di 

pemerintahan daerah sementara dalam penelitian ini hanya membahas 

terkait rangkap jabatan kepala daerah. 

5. Ani Sri Rahayu dalam buku yang berjudul “Pengantar Pemerintahan 

Daerah (Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya)”2 0 yang secara umum 

membahas mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan 

unruk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta 

pemingkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun secara langsung tidak membahas 

                                                           
1 9Zulkifli Konongia, Nuvazria Achir, Praktek Rangkap Jabatan di Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Jurnal Legalitas, Vol. 12, No. 2, Desember 2019). 

2 0Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah (Kajian Teori, Hukum, dan 

Aplikasinya) (Sinar Grafika, 2018). 
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mengenai rangkap jabatan, tetapi dalam buku ini dituliskan mengenai 

jawaban dari persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan peraturan-

peraturan yang berbenturan. Dimana fokus penelitian penulis adalah terkait 

rangkap jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan tidak akan 

terlepas dari praktik-praktik politik.  

6. Novi Juli Rosani Zulkarnain dalam buku yang berjudul “Hukum 

Pemerintahan Daerah di Indonesia”2 1 yang menjelaskan tentang 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan subtansi 

hukum pemerintahan daerah di Indonesia. Dalam pemerintahan yang 

absolut, pemegang kuasa memerintah secara mutlak dan tidak dibatasi oleh 

badan konstitusional. Konstitusi ini mempunyai fungsi untuk melaksanakan 

tugas Negara, serta menjamin dan menciptakan suasana yang aman dan 

sejahtera. Aturan yang termuat dalam konstitusi adalah penguasa diberi 

wewenang untuk mengatur Negara dan berhak menentukan aturan tingkah 

laku dan tidak membiarkan adanya suatu pelanggaran. Kaitan sekaligus 

yang membedakan buku tersebut dengan penelitian ini ialah penulis 

memfokuskan penelitian terkait rangkap jabatan yang kemudian dikaitkan 

dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan.   

E. Metodologi Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai 

berikut. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni library research, yakni 

data yang dikumpulkan dengan mengutip, menganalisis dan mengolah data kembali 

                                                           
2 1Novi Juli Rosani Zulkarnain, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia (PT. Inovasi 

Pratama Internasional, 2022). 
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dengan menggunakan analisis isi (content analysis) terhadap sumber-sumber yang 

tertulis. Analisis ini adalah teknik yang digunakan untuk mengetahui isi dari suatu 

jurnal, buku, teks-berita, iklan, surat dan segala jenis teks yang lain.  Adapun fungsi 

analisis data untuk mengurai atau mengorganisir data dan menjelaskan berdasarkan 

data yang sudah diperoleh. Data yang digunakan untuk mendapat data yang 

mendalam dan mengandung makna. Penelitian Kepustakaan ini memanfaatkan 

sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

a. Pendekatan Teologi Normatif Syar’i adalah pendekatan yang memandang agama 

dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan,  merujuk di dalam Al-qur’an 

dan Hadits yang menyangkut mengenai rangkap jabatan kepala daerah.  

b. Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau data sekunder sebagai nahan dasar untuk diteliti dengan cara 

penelusuran terahadap peraturan-peraturan dan berbagai literatur yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti. 

3. Sumber Data  

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

a. Sumber data primer  

Data Primer adalah data-data yang terkait langsung dengan objek penelitian. 

Data tersebut di peroleh dari sumber langsung dari Al-Qur’an dan Hadis, yang 

berkaitan langsung tentang objek penelitian ataupun sumber bacaan lainnya. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder didapatkan dari penelaahan pendapat-pendapat 

hukum yang terkait dengan masalah yang akan dibahas. Sumber data sekunder 

berupa buku-buku hukum, kamus, majalah, website ataupun karya ilmiah yang 
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tidak dipublikasikan yaitu diambil dari jurnal hukum, bahan ajar, skripsi, tesis, 

disertasi dan makalah dari suatu seminar ilmiah. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan cara studi kepustakaan (library research) yaitu 

serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, 

mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-

bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur 

yang ada relevansinya dengana permasalahan penelitian. Hasil dari kegiatan 

pengkajian tersebut kemudian dibuat ringkasan secara sistematis sebagai intisari 

hasil pengkajian studi dokumen. 

5. Analisis Data 

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang yang dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode 

berfikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta atau peristiwa yang 

konkrit yang khusus ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan 

metode ini dapat disaring atau ditimbang data yang telah terkumpul dengan metode 

ini data yang dianalisis, sehingga didapatkan jawaban yang benar dari 

permasalahan. Data-data tersebut akan diolah dengan baik dan untuk selanjutnya 

diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan dualisme 

jabatan kepala daerah. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab 

rumusan masalah yang dipaparkan diatas yaitu sebagai berikut: 
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a. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap kepala daerah yang melakukan 

rangkap jabatan.  

b. Untuk mengetahui pandangan siyasah syariyyah terhadap rangkap jabatan 

kepala daerah.  

2. Kegunaan Penelitian 

Untuk memperoleh manfaat dari sebuah penelitian. Maka perlu dirumuskan 

kegunaan penelitian sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Penulis berharap dalam penulisan karya ilmiah ini dapat menambah ilmu 

pengetahuan dan memperluas wawasan dalam menyikapi setiap perkembangan 

zaman terkhusus yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian. 

b. Kegunaan Praktis 

Kegiatan penulisan karya ilmiah ini menjadi suatu kontribusi dalam 

memperkaya ilmu pengetahuan dan diharapkan menjadi landasan atau tumpuan 

bagi peneliti selanjutnya.  
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BAB II 

KEDUDUKAN KEPALA DAERAH SEBAGAI JABATAN PUBLIK 

A. Definisi Rangkap Jabatan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia rangkap diartikan sebagai dua tiga 

helai melekat menjadi satu, dua, (tiga dsb); kembar, ganda. Pada kata dari rangkap 

adalah dobel, dua kali, ganda, yang berarti mempunyai kegiatan lebih dari satu. 

Rangkap dalam hubungannya dengan jabatan adalah menduduki jabatan lain 

disamping jabatan tetap. 

Menurut Poerwasunata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan 

bahwa jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang 

berkenaan dengan pangkat dan kedudukan. Sedangkan menurut Wibowo 

menjelaskan bahwa definisi jabatan adalah sekumpulan pekerjaan yang berisi 

tugas-tugas yang sama atau berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga 

dalam pelaksanaannya dibutuhkan kecakapan, pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuan.1 

Secara etimologi jabatan berasal dari “jabat” yang menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan 

atau organisasi yang berkenaan dengan kedudukan dan pangkat. Jabatan juga dapat 

diartikan kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak 

seorang pegawai negeri sipil atau karyawan pada sebuah lembaga atau perusahaan. 

Beberapa pengertian tentang jabatan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

jabatan itu adalah posisi yang diberikan kepada seseorang dalam suatu organisasi 

                                                           
1Agus Yulistiyono, Manajemen Sumber Daya Manusia (Cirebon, Penerbit Insania, 2021), 

h. 78. 
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yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi daripada tanggung 

jawab pegawai biasa.2 

Adapun jenis-jenis jabatan yaitu : 

1. Jabatan Struktural  

Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur 

organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat terendah 

hingga yang tertinggi. Contoh jabatan structural di PNS pusat adalah : Sekretaris 

Jendral, Direktur Jendral, Kepala Biro dan staf ahli. Sedangkan contoh jabatan 

structural di PNS daerah adalah: Sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, 

kepala bagian, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah dan sekretaris lurah. 

2. Jabatan Fungsional 

Jabatan fungsional merupakan jabatan yang tidak tercantum dalam struktur 

organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam 

pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi, misalnya: Guru, dosen, dokter, perawat, 

bidan, apoteker, peneliti, perencana, pranata komputer, pranata laboratorium 

pendidikan, dan penguji kendaraan bermotor. 3 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa rangkap jabatan adalah 

seseorang yang memiliki dua jabatan atau kedudukan dalam suatu organisasi 

sehingga memiliki tugas, wewenang, dan tanggungjawab lain selain jabatan utama 

yang didudukinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia rangkap jabatan ialah 

menduduki jabatan lainnya diluar jabatan tetap atau mengerjakan lebih atas sebuah 

                                                           
2Dr. Muallimah, Peranan Kesetaraan Gender Dalam Pengembangan Karier  (Kendari, 

CV. Azka Pustaka, 2022), h. 21-22. 

3Goinpeace H. Tumbel, Teori Administrasi Publik  (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2019), h. 

126. 
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pekerjaan. Menurut Wahyuni (2022) rangkap jabatan yaitu situasi seseorang 

merangkap jabatan pada suatu organisasi maupun pemerintahan.4 

B. Tinjauan Umum Kepala Daerah 

1. Pengertian Kepala Daerah 

Pengertian kepala daerah bertumpu pada pengertian yang diberikan secara 

yuridis dalam hubungannya dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan 

bahwa Gubernur, bupati, walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan 

provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis.5 

Telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah yang rumusannya, “Pemerintah daerah adalah kepala daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Dapat 

disimpulkan bahwa, kepala daerah merupakan pemerintahan didaerah yang 

berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah 

tangganya sesuai dengan otonomi daerah yang berkaitan pembagian kekuasaan 

dalam penyelenggara pemerintahan didaerah yang meliputi kepala daerah adalah 

gubernur (kepala daerah provinsi), bupati (kepala daerah kabupaten), atau walikota 

(kepala daerah kota).  

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah meletakkan 

kedudukan kepala daerah yang sangat strategis dikarenakan kepala daerah 

merupakan komponen signifikan bagi keberhasilan pembangunan nasional 

mengingat Pemerintahan Daerah merupaka bagian dari system pemerintahan 

                                                           
4Alfiana Marfuatus Sholichah, Analisis Rangkap Jabatan Terhadap Efektivitas Kerja Di 

PT. YYY (Vol. 1, No. 1 Januari 2023), h. 208. 

5Dessy Agustina Harahap, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksana Pengawasan Pilkada 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Dalam Mewujudkan Demokrasi Di Daerah 

(Mercatoria, vol. 10, No. 1, Juni 2018), h. 13. 
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nasional, sehingga kedudukan kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan 

daerah sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional. 

Kepala daerah dapat dibantu oleh seorang wakil kepala daerah, wakil kepala 

daerah dapat membantu kepala daerah mengkordinasikan kegiatan instansi vertical 

di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat 

pengawas, memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, melakukan tugas dan kewajiban 

pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah, dan melaksanakan tugas 

serta wewenang kepala daerah apabila kepala daerah sedang berhalangan 

menjalankan tugas.  

2. Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Kepala Daerah 

Pemerintahan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan gubernur, 

bupati, walikota memiliki kewajiban mengatur tugas dan wewenang guna 

menjalankan tata tertib dan terselenggaranya pemerintahan daerah diantaranya 

memimpin pelaksanaan urusan rumah tangga pemerintahan yang diberikan 

kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

kemudian ditetapkan kebijakan bersama DPRD. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

mengatur mengenai tugas dan wewenang serta kewajiban kepala daerah dan wakil 

kepala daerah. Pasal 65 menerangkan, kepala daerah mempunyai tugas sebagai 

berikut:6 

a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan darah 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang 

ditetapkan bersama DPRD; 

b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 

                                                           
6Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 68.      
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c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan 

Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta 

menyusun dan menetapkan RKPD; 

d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan Perda 

tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; 

e. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;  

f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan  

g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Masih merujuk dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto (jo.) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terutama Pasal 65 ayat (2), bahwa tugas 

kepala daerah memiliki beberapa kewenangan. Namun kewenangan serta tugas 

dilarang dilaksankan jika kepala daerah sedang menjalani masa tahanan. Selama 

menjalani masa tahanan, tugas dan kewenangan dilaksanakan oleh wakil kepala 

daerah. Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan 

sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas 

sehari-hari kepala daerah. Berikut adalah kewenangan kepala daerah:7 

a. Mengajukan rancangan perda; 

b. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; 

c. Menetapkan perkada dan keputusan kepala daerah; 

d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan 

oleh daerah dan/atau masyarakat. 

                                                           
7Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah h.69. 
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e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Tugas dan Kewenangan yang ditujukan kepada kepala daerah dan wakil 

kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah juga dilengkapi dengan 

kewajiban yang harus dijalankan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan 

undang-undang, yaitu:8 

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan 

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b. Mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi; 

d. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah; 

e. Menetapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; 

f. Melaksanakan program strategis nasional; 

g. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertical didaerah dan semua 

perangkat daerah; 

3. Larangan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Adapun larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam 

memimpin penyelenggaraan roda pemerintahan didaerah yaitu sebagai berikut:9 

a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, 

anggota keluarga, krooni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 

                                                           
8H. Siswanto Sumarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 

2018), h. 56. 

9Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah Pasal 76 ayat (1)  
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b. Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan 

sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga Negara dan/atau 

golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan; 

c. Menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta msupun milik 

Negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apapun; 

d. Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau 

merugikan daerah yang dipimpin; 

e. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, 

dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan  yang 

akan dilakukan; 

f. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan 

sebagaimana dimaksud dalam tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah; 

g. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya; 

h. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya sebagaimana ditetapkan 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 

i. Melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri; dan 

j. Meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut 

atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin menteri untuk 

gubenur dan wakil wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan 

wakil bupati atau walikota dan wakil walikota. 

Larangan lain yang ditujukan kepada Kepala Daerah yang juga diatur dalam 

ketentuan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:1 0 

                                                           
1 0Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat (3) dan 

ayat (4) 
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a. Kepala daerah dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya apabila sedang 

menjalani masa tahanan; 

b. Kepala daerah yang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, wakil 

kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah. 

C. Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) 

1. Pengertian Good Governance 

Secara konseptual pengertian good (baik) dalam istilah Good Governance 

(kepemerintahan yang baik), mengandung dua pemahaman:1 1 

a) Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai 

yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, 

kemandirian, pembangunan berkelajutan dan keadilan sosial. 

b) Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efesien dan efektif dalam 

pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan dimaksud. 

Secara umum, pengertian good governance adalah interaksi seimbang 

antara lembaga pemerintahan dengan masyarakat dan kalangan swasta, dimana 

lembaga pemerintah memberlakukan kebijakan yang seimbang untuk 

perkembangan masyarakat dan sektor swasta.1 2 Good governance merupakan 

proses yang harus diupayakan oleh pemerintah sebagai upaya dalam meningkatkan 

akuntabilitas pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.1 3 

                                                           
1 1Saidurrahman, Arifinsyah, Pendidikan Kewarganegaraan NKRI Harga Mati (Jakarta: 

Kencana, 2018), h. 169. 

1 2Muh. Wasith achadi, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi 

(Yogyakarta: K-Media, 2022), h. 154. 

1 3Neni Nugraini, Hisbullah, Eksistensi Asas Good Governance Dalam Pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam (Siyasatuna, Vol. 2, No. 3, September 

2021), h. 718. 
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Meski secara sederhana pemahaman mengenai good governance dapat 

dinyatakan sebagai tata pemerintahan yang baik, dalam implementasinya tidak 

mudah untuk mendefinisikan secara seragam. Hal ini dikarenakan good governance  

memiliki banyak sumbangan makna yang bervariasi selain dari luasnya bahasan. 

UNDP mendefinisikan good governance sebagai pelaksanaan otoritas politik, 

ekonomi dan administrasi untuk mengatur urusan-urusan negara yang memiliki 

mekanisme, proses, hubungan, serta kelembagaan yang kompleks dimana warga 

negara dan berbagai kelompok mengartikulasikan kepentingan mereka, 

melaksanakan hak dan kewajiban mereka serta menengahi perbedaan yang ada 

diantara mereka.1 4 

Sebagai pillar Negara modern, good governance menjadi semakin penting 

untuk melegitimasi otoritas Negara bangsa. Konsep good governance tidak hanya 

tentang penggunaan yang tepat atas kuasa pemerintah yang dilaksanakan secara 

transparan dan partisipatif, tetapi juga mengenai pemenuhan tiga kewajiban dasar 

pemerintahan yang meliputi:  

1) Menjamin keamanan pribadi dan masyarakat; 

2) Mengelola kerangka kerja yang efektif dan akuntabel pada sektor publik; 

dan 

3) Mempromosikan tujuan ekonomi dan sosial Negara sesuai dengan 

keinginan produk. 

Proses demokratisasi politik dan pemerintahan dewasa ini hanya menuntut 

profesinalisme dan kemampuan aparatur dalam pelayanan public, tetapi secara 

fundamental menuntut terwujudnya kepemerintahan yang baik, bersih, dan bebas 

dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (good governance and clean government). 

Pemerintahan yang baik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan good 

                                                           
1 4Marthinus Mandagi, E-Government Dalam Konteks Pelayanan Publik  (Klaten: Lakeisha, 

2019), h. 140. 
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governance merupakan suatu konsep manajemen pemerintahan yang bertujuan 

untuk menciptakan kinerja pemerintah yang professional dan bersih dari korupsi, 

kolusi dan nepotisme.  

Menurut Thoha aministrasi publik sangat perhatian terhadap terwujudnya 

tata kepemerintahan yang baik dam amanah. Tata kepemerintahan yang baik (good 

government) itu diwujudkan dengan lahirnya tatanan kepemerintahan yang 

demokratis dan diselenggarakan secara baik, bersih, transparan dan berwibawa.1 5 

Dewasa ini permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia semakin 

komplek dan semakin sarat. Oknum-oknum organisasi pemerintah yang 

seyogyanya menjadi panutan rakyat banyak yang tersandung masalah hukum. 

Eksistensi pemerintahan yang baik atau yang sering disebut good governance yang 

selama ini dielukan-elukan faktanya  saat ini masih mimpi dan hanyalah sebatas 

jargon belaka.1 6 Good governance tidak terlepas dari siyasah syariyyah karena 

pengaplikasian kebijakan pemerintah tentunya harus mengacu pada 

kemaslahatan.1 7 

Menurut pandangan syariah suatu pengertian good governance termaktub 

dalam QS. Al-Hajj/22:41:1 8 

    

  

  

  

                                                           
1 5Bhakti Nur Avianto, Filsafat Administrasi (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020), h. 19. 

1 6Mohammad Khamin, Peran DPRD Dalam Mewujudkan Good Governance di Daerah 

(Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), h. 62. 

1 7Siti Hardianti, Dea Larissa, Hisbullah, Efektivitas Peran Pemerintah Dalam Pelestarian 

Cagar Budaya (Telaah Siyasah Syariyyah) (Siyasatuna, Vol. 3, No. 1, Januari 2022), h. 110 

1 8Kementerian Agama RI, “al-Qur’an: Transliterasi perkata dan terjemah perkata 

(Surabaya: Nur Ilmu, 2020), h. 265. 
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Artinya: 

 “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka 
bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, 
menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan 
kepada Allah-lah kembali segala urusan.” 

2. Prinsip-Prinsip Good Governance 

Kunci utama memahami good governance, menurut Masyarakat 

Transparansi Indonesia (MTI), adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang 

mendasarinya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini didapat tolak ukur kinerja suatu 

pemerintah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:1 9 

a. Partisipasi (participation) 

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, 

baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang 

sah yang mewakili kepentingan mereka. 

b. Penegakan hukum (rule of law) 

Asas penegakan hukum adalah pengelolaan pemerintahan yang professional 

harus didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa.Tanpa ditopang 

oleh sebuah aturan hukum dan penegakannya secara konsekuen, partisipasi 

public dapat berubah menjadi tindakan publik yang anarkis. Publik 

membutuhkan ketegasan dan kepastian hukum. Tanpa kepastian dan aturan 

hukum, proses politik tidak akan berjalan dan tertata dengan baik.  

c. Transparansi (transparency) 

                                                           
1 9Mohammad Khamin, Peran DPRD Dalam Mewujudkan Good Governance di Daerah, h. 

63. 



28 
 

 
 

Asas transparansi adalah unsur lain yang menopang terwujudnya good 

governance. Akibat tidak adanya prinsip transparansi ini, menurut banyak 

ahli, Indonesia telah terjerembab ke dalam kubangan korupsi yang sangat 

parah. Untuk tidak mengulangi pengalaman masa lalu dalam pengelolaan 

kebijakan publik, khususnya bidang ekonomi, pemerintah di semua 

tingkatan harus menerapkan prinsip transparansi dalam proses kebijakan 

publik.  

d. Responsif (responsiveness) 

Asas responsif adalah dalam pelaksanaan prinsip-prinsip good governance 

bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. 

Pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakatnya, bukan menunggu 

mereka menyampaikan keinginan-keinginannya, tetapi pemerintah harus 

proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhn-kebutuhan masyarakat. 

e. Orientasi kesepakatan (consensus orientation) 

Menurut United Nations Development Programs berorientasi pada 

consensus merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik agar suatu 

pemerintahan dapat memediasi perbedaan dengan memberikan solusi atas 

keputusan apapun yang dilakukan melalui konsensus.  

f. Kesetaraan (equity) 

Asas kesetaraan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. 

Asas kesetaraan ini mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah untuk 

bersikap dan berperilaku adil dalam hal pelayanan publik tanpa mengenal 

perbedaan keyakinan, suku, jenis kelamin, dan kelas sosial. 

g. Efektivitas dan efisiensi (effectiveness and eficiency) 

Untuk menunjang asas-asas yang telah disebutkan diatas, pemerintahan 

yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien, yakni 
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berdaya guna dan berhasil guna. Kriteria efektivitas biasanya diukur dengan 

parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan 

masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan social. Adapun asas 

efisiensi umumnya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk 

memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Semakin kecil biaya yang terpakai 

untuk kepentingan yang terbesar, maka pemerintahan tersebut termasuk 

dalam kategori pemerintahan yang efisien.  

h. Akuntabilitas (accountability) 

Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap 

masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan 

mereka. 

i. Visi Strategis (strategic vision) 

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi 

masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam rangka 

realisasi good governance.  

Sejalan dengan prinsip diatas, pemerintahan yang baik itu berarti baik dalam 

proses maupun hasil-hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak 

secara sinergis, tidak saling berbenturan, dan memperoleh dukungan dari rakyat. 

Faktor lain yang tak kalah penting, suatu pemerintahan dapat dikatakan baik jika 

produktivitas bersinergi dengan peningkatan kemampuan ekonomi rakyat, baik 

dalam aspek produktivitas, daya beli, maupun kesejahteraan spiritualitasnya. 

Kebutuhan prinsip-prinsip good governance secara praktis, digunakan 

sebagai pedoman konseppenyelenggaraan pemerintahan yang baik oleh legislator, 
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pemerintah, dan lembaga pengawas seperti peradilan, ombudsman, dan badan 

pengawas lainnya. Salah satu indikator dalam good governance adalah:2 0 

1. Government Effectiveness: mengukur kesesuaian harapan masyarakat 

tentang kualitas layanan publik, kualitas layanan sipil dan tingkat 

kemandiriannya dari tekanan politik, kualitas perumusan dan implementasi 

kebijakan, dan kredibilitas komitmen pemerintah untuk menerapkan good 

governance. 

2. Rule of law: mengukur kepatuhan pelaku pelayanan sektor publik (pejabat 

publik) dalam patuh terhadap aturan masyarakat, dan khususnya kualitas 

penegakan kontrak, hak milik, aparat penegak hukum, dan pengadilan, serta 

meminimalisir kemungkinan kejahatan dan kekerasan.  

Dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia juga mengatur 

tentang asas-asas dari pemerintahan yang baik yaitu dalam Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme disebutkan beberapa asas umum penyelenggara 

negara yaitu:2 1 

a. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan 

keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. 

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan 

keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian 

penyelenggara negara. 

                                                           
2 0Teddy Minahasa Putra, Pelayanan Publik dan Ketahanan Nasional (Jakarta: Gramedia 

Widiasarana Indonesia, 2019), h. 62. 

2 1Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 

241. 
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c. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan 

umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan seletif. 

d. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat 

untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif 

tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memerhatikan perlindungan 

atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 

e. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara 

hak dan kewajiban penyelenggara negara. 

f. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang 

berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

g. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan 

hasil akhir kegiatan penyelenggara Negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

3. Ciri-Ciri Good Governance 

Dalam dokumen kebijakan United Nation Development Programme 

(UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu:2 2 

a) Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan 

adil. 

b) Menjamin adanya supremasi hukum. 

c) Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, social dan ekonomi didasarkan 

pada konsesnsus masyarakat. 

                                                           
2 2https://www.dictio.id/t/apa-saja-ciri-ciri-good-governance-menurut-undp/70257 

(Diakses 9 Agustus 2023). 

 

https://www.dictio.id/t/apa-saja-ciri-ciri-good-governance-menurut-undp/70257
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d) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam 

proses pengambilan keputusan menyambut alokasi sumber daya 

pembangunan. 

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokrastis saat ini adalah 

pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan 

keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas. Artinya, proses 

pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi pengambilan keputusan 

dengan adil seluruh stakeholder. 

D. Konsep Kepala Daerah Sebagai Jabatan Publik/Negara 

Dari segi etimologi istilah jabatan publik terdiri dari kata “jabatan” dan 

“publik”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jabatan merupakan 

pekerjaan atau tugas pemerintahan atau organisasi dan publik berarti orang banyak 

atau umum. Jabatan publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk 

menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.2 3 Pejabat publik juga 

dimaknai sebagai pegawai pemerintah yang memegang suatu jabatan di sistem 

pemerintahan.2 4 Pejabat publik diberikan kekuasaan dan kepercayaan karena 

dianggap sebagai bagian demokrasi dan tidak ada pemerintahan yang demokratis 

tanpa adanya tanggung jawab kepada rakyat.2 5 

Selain jabatan publik di dalam birokrasi pemerintahan kita kenal juga 

jabatan negara. Jabatan negara ini mulai dikenal ketika pemerintahan Presiden 

Soeharto. Beliau tidak menyukai politik, oleh karena itu kekuatan politik yang 

                                                           
2 3Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. 

2 4Dita Rosalia Arini, Pengaturan Terhadap Rangkap Jabatan Sebagai Menteri Sekaligus 

Pemimpin Daerah Dalam Pandangan Politik Hukum Indonesia (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan,  

Vol. 3, No. 2, Mei 2022), h. 82. 

2 5Jojo Juhaeni, Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Dalam Perspektif 

Sosiologi Hukum (Jurnal Konstituen, Vol. 3, No. 1, Februari 2021), h.41. 
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mendukung pemerintahannya tidak disebut partai politik tetapi disebutnya sebagai 

golongan karya. Jabatan negara ini baik sekali dijadikan pengganti jabatan publik, 

artinya semua jabatan publik yang berasal dari kekuatan politik yang memimpin 

birokrasi pemerintah baik dari presiden, wakil presiden, termasuk para menteri, 

gubernur, bupati dan walikota disebut pejabat negara. Pejabat negara ini adalah 

pejabat yang menjalankan tugas-tugas negara untuk seluruh rakyat tanpa tersekat 

oleh rakyat yang berada dikelompok partai politik tertentu.2 6  

Rekrutmen jabatan publik harus dilakukan dengan pemilahan umum 

(Pemilu) yang diselenggarakan secara teratur dengan tenggang waktu yang jelas, 

kompetitif, jujur, dan adil. Kemudian setelah pemilihan umum biasanya orang akan 

melihat dan menilai seberapa besar pejabat publik terpilih memenuhi janji-

janjinya.2 7 Kedudukan jabatan publik di suatu tempat atau daerah yang dipilih 

melalui pemilihan umum, dimana setiap orang tanpa adanya perbedaan berdasrkan 

suku bangsa, agama, ras, maupun jenis kelamin mempunyai hak yang sama 

menduduki jabatan tersebut. Untuk menduduki jabatan publik tertentu di Indonesia 

dilaksanakan melalui sarana yang disebut partai politik sebagai sarana partisipasi 

masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi.2 8 

Nugroho menyebutkan bahwa pejabat publik dapat dikelompokkan menjadi 

dua, yaitu:2 9 

a. Pejabat negara, yaitu: 

                                                           
2 6Miftah Thoha, Dinamika Ilmu Administrasi Publik (Depok: Kencana, 2018), h.95. 

2 7Ani Sri Rahayu,Pengantar Pemerintahan Daerah (Kajian Teori, Hukum, dan 

Aplikasinya) (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 90-91. 

2 8Rahman Amin, Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia (Yogyakarta: 

Penerbit Deepublish, 2021), h. 120. 

2 9Bambang Giyanto, Kewenangan Pejabat Publik Pengganti Dalam Pengambilan 

Keputusan Kebijakan Publik, h. 4 , 

https://www.samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/38/39. 

 

https://www.samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/38/39
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1) Pejabat legislatif, yaitu ketua dan anggota MPR,DPR, DPD, dan DPRD; 

2) Pejabat yudikatif, yaitu pimpinan Mahkamah Agung, Mahkamah 

Konstitusi, dan Komisi Yudisial; 

3) Pejabat eksekutif, yaitu: 

a) Presiden dan Wakil Presiden; 

b) Menteri dan pejabat pemerintah setingkat menteri; 

c) Gubernur dan wakil gubernur 

d) Duta besar 

e) Bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota 

f) Pejabat akuntatif, yaitu pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan 

g) Pejabat lembaga publik semi-negara, termasuk diantaranya; lembaga 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi 

Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Persaingan Usaha 

(KPPU), hingga badan-badan regulator infrastruktur public, seperti 

Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia dan Badan Regulator Air 

Minum PAM Jakarta. 

b. Pejabat administratif, yaitu: 

1) Pejabat struktural pusat (Eselon I dan II) 

2) Pejabat struktural daerah provinsi (Eselon I dan II) 

3) Pejabat struktural daerah kabupaten/kotamadya (Eselon II dan III) 

4) Para pejabat hubungan masyarakat pemertintah 

5) Pejabat pimpinan pelaksana di tingkat bawah (camat, kepala desa/lurah). 

Sementara itu dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1974  Tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 

Tahun 1999 disebutkan bahwa pejabat negara adalah “ Pimpinan dan anggota 

lembaga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 
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pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang lebih lanjut dalam 

pasal 11 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 disebutkan:3 0 

Pejabat negara terdiri atas: 

1) Presiden dan Wakil Presiden; 

2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

3) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan; 

4) Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah 

Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan; 

5) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung; 

6) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan ; 

7) Menteri dan jabatan yang setingkat menteri; 

8) Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan 

sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; 

9) Gubernur dan Wakil Gubernur; 

10) Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, dan  

11) Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 0Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas 

UU No 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 
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BAB III 

PEMERINTAHAN DAERAH DAN AKIBAT HUKUM RANGKAP 

JABATAN KEPALA DAERAH 

A. Konsep Pemerintahan Daerah  

Pemerintahan daerah adalah penyelenggraan urusan pemerintahan oleh 

daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.1 Pemerintah Daerah adalah 

kepala daerah yang berurusan terhadap penyelenggaran pemerintah daerah sebagai 

pemimpin pelaksanaan dari berbagai urusan pemerintahan daerah yakni, 

penyelenggaraan urusanpemerintahan berasaskan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar.2 Bratakusumah  mengatakan bahwa pemerintah 

daerah merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan otonomi daerah dan 

berfungsi sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintahan di daerah, yang dipilih 

melalui mekanisme pemilihan umum.3  

Di Indonesia, inti penyelenggraan pemerintahan daerah adalah untuk 

melaksanakan otonomi daerah. Beberapa alasan yang rasional mengenai perlunya 

pemerintahan daerah dengan memberikan wewenang yang luas kepada daerah. 

                                                           
1Novi Juli Rosani Zulkarnain, Hukum Pemerintahan Daerah  (Padang: Pt. Inovasi Pratama 

Internasional, 2022), h. 7. 

2Ninda Angraini, Andi Safriani, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Dalam Perspektif Siyasah Syariyyah (Siyasatuna, Vol. 3, 

No. 2, Mei 2022), h. 445.   

3Afdal, Yulius Luturmas, Toni, Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Desa, dan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023), h. 2. 
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Beberapa alasan tersebut menyebabkan sehingga pemerintahan daerah itu penting, 

sebagaimana yang dikemukakan Ni’matul Huda sebagai berikut: 

a. Persiapan ke arah federasi Indonesia masih belum memungkinkan sejumlah 

persyaratan juga harus dipenuhi terutama menyangkut perwujudan demokrasi 

dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, kita harus menyadari bahwa pada 

saat sekarang ini masyarakat Indonesia sedang mengalami proses transisi dalam 

mewujudkan sebuah demokrasi. 

b. Pilihan otonomi luas merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka 

memelihara nation state yang sudah lama kita bangun, dan kita pelihara. 

c. Sentralisasi dan dekonsentrasi dianggap gagal mengatasi krisis nasional. Oleh 

karena itu, desentralisasi dan otonomi daerah merupakan pilihan yang baik bagi 

kepentingan bangsa dan masyarakat Indonesia ketimbang sentralisasi dan 

dekonsentrasi. 

d. Pemantapan demokrasi politik. Demokrasi tanpa ad ape`nguatan politik lokal 

akan menjadi sangat rapuh, karena tidaklah mungkin sebuah demokrasi 

dibangun dan hanya memperkuat politik nasional. 

e. Keadilan. Desentralisasi/ otonomi daerah akan mencegah terjadinya 

kepincangan dalam menguai sumber daya yang dimiliki oleh sebuah negara. 

Berdasarkan beberapa hal tentang pemaknaan pemerintahan daerah dan 

alasan mengapa pemerintah daerah itu penting, maka dapat dikemukakan fungsi 

pemerintahan daerah adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk mendekatkan hubungan 

negara dan masyarakat. 

b. Sebagai perencana pembangunan dan pemberdayaan nasional pada daerah 

masing-masing. 
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c. Sebagai executif dengan pelaksana pemerintahan, dengan menyelenggrakan 

urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat. 

d. Sebagai legislative dengan pembuatan kebijakan di daerah, kegiatan ini 

merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan pemerintahan daerah yang 

dilakukan kepala daerah bersama DPRD, yang dijadikan dasar atau arah dalam 

menyelenggrakan pemerintahan.4 

Tjahja Supriatna (dalam hanif; 2007) yang menyitir pendapat de Guzman 

dan Taples menjelaskan bahwa unsur-unsur pemerintahan daerah  meliputi:5 

a. Pemerintah daerah adalah subsidi politik dari kedaulatan bangsa dan negara; 

b. Pemerintah daerah diatur oleh hukum; 

c. Pemerintah daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk 

setempat; 

d. Pemerintahan daerah menyelenggrakan kegiatan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 

e. Pemerintah daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yuridiksinya. 

Dikaitkan dengan fungsi umum pemerintahan mak unsur-unsur pemerintahan 

daerah di atas masih di tambah dengan pemerintahan daerah melaksanakan 

pembangunan daerah dan memberdayakan masyarakat daerah dalam wilayah 

yuridiksinya. 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Undang-Undang No. 32 

Tahun 2004 menganut tiga asas, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan 

asas tugas pembantuan. Selanjutnya, di bawah ini penulis akan memaparkan 

                                                           
4Irfan Setiawan, Buku Pedoman Pemerintahan Daerah (Jakarta: Wahana Resolusi, 2018), 

h. 55-56. 

5Ali Akbar, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi (Aceh: Yayasan 

Penerbit Muhammad Zaini, 2022), h. 88. 
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gambaran dari ketiga asas tersebut dalam penyelenggraan pemerintahan daerah 

sebagai berikut: 

a) Asas Desentralisasi 

Menurut Joeniarto, asas desentralisasi adalah asas yang bermaksud 

memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk 

mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai rumah tangganya sendiri, yang 

biasa disebut swantantra atau otonomi. Desentralisasi menurut Undang-Undang 

No. 5 Tahun 1974, adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat 

atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya sendiri. 

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, desentralisasi adalah penyerahan 

wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut pasal 1 angka 7 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004, pengertian desentralisasi adalah penyerahan 

wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Rumusan desentralisasi menurut tiga undang-undang pemerintahan daerah 

tersebut memiliki kesamaan istilah “penyerahan”. Oleh karena itu, penyerahan 

merupakan sifat pemberian kewenangan kepada daerah otonom menurut asas 

desentralisasi karena segala kebijaksanaan perencanaan dan pembiayaan 

diserahkan sepenuhnya kepada daerah otonom.6 

b) Asas Dekonsentrasi 

Dekonsentrasi adalah proses pelimpahan sebagian dari kewenangan yang 

dimiliki oleh pemerintah pusat kepada kepala daerah sebagai penanggung jawab 

urusan pemerintahan umum. Tujuan adanya asas tersebut adalah untuk 

menciptakan keseragaman penyelenggaraan pemerintahan. 

                                                           
6Anom Wahyu Asmorojati, Hukum Pemerintahan Daerah dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta dalam Bingkai NKRI (Yogyakarta: UAD PRESS, 2020), h. 49. 
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Para ahli memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang apa itu 

dekonsentrasi antara lain sebagai berikut: 

a. Menurut Logeman dekonsentrasi adalah proses pelimpahan tugas pemerintahan 

dari aparatur pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat pusat yang posisi 

kedudukannya lebih rendah dari hirarki. 

b. Menurut Amrah Muslimin dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian 

kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat kepada alat-alat atau bagian 

pemerintah tingkat daerah. 

c. Menurut Irawan Soejito dekonsentrasi diartikan sebagai pelimpahan 

kewenangan yang diberikan oleh penguasa pusat kepada pejabat bawahannya 

sendiri. 

d. Menurut Joeniarto dekonsentrasi dimaknai sebagai pemberian wewenang dari 

pemerintah pusat kepada alat-alat perlengkapan bawahan demi 

terselenggarakannya urusan-urusan yang terdapat di daerah. 

e. Menurut Laica Marzuki, dekonsentrasi diartikan sebagai pelimpahan wewenang 

oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah selaku wakil dan perangkat 

pusat di daerah.7 

c) Asas Tugas Pembantuan 

Di samping asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi, penyelenggaraan 

pemerintahan juga menggunakan asas tugas  pembantuan (medebewind). 

Pengertian asas tugas pembantuan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyebutkan sebagai berikut: 

“ Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintaha kepada daerah 

dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa 

serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan 

tugas tertentu.” 

                                                           
7Yahya Ahmad Zein, Mawardi Khairi, Rinda Philona, Hukum Pemerintahan Daerah 

(Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), h. 27. 
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Dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa asas tugas pembantuan 

(medebewind) adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan 

tugas pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban 

mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya kota atau 

kabupaten menarik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya 

menjadi hak dan urusan pemerintahn pusat.8 

B. Lembaga-Lembaga Pemerintahan Daerah 

Adapun yang termasuk dalam lembaga pemerintahan daerah yaitu: 

1. Kepala Daerah 

Kepala daerah adalah pimpinan lembaga yang melaksanakan peraturan 

perundang-undangan. Dalam wujud konkritnya, lembaga pelaksana kebijakan 

daerah adalah organisasi pemerintahan. Kepala daerah menyelenggarakan 

pemerintahan di daerahnya. Kepala daerah provinsi disebut gubernur, kepala daerah 

kabupaten disebut bupati dan kepala daerah kota disebut walikota.  

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislative 

daerah di provinsi maupun kabupaten/kota. DPRD memiliki 3 fungsi yang 

berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Fungsi-fungsi tersebut 

diantaranya: 

a. Pembentukan Peraturan Daerah (Legislasi) 

b. Anggaran (budgeting) 

c. Pengawasan  

                                                           
8Azmi Fendri, Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah  (Depok: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2021), h. 123. 
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Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan bersama dengan Kepala Daerah 

sebagai dasar untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi anggaran 

dilaksanakan dengan membahas dan menyetujui APBD bersama dengan Kepala 

Daerah, sedangkan pelaksanaan fungsi pengawasan berupa pengawasan anggaran 

dan kebijakan dari pemerintah daerah. 

Keanggotaan DPRD berasal dari perwakilan partai-partai politik yang 

dipilih dalam pemilu. Anggota DPRD provinsi berjumlah sedikitnya 35 orang dan 

paling banyak 100 orang. Anggota DPRD kabupaten/kota sedikitnya berjumlah 20 

orang dan paling banyak 50 orang. Masa jabatan anggota DPRD tersebut adalah 5 

tahun dan dapat dipilih kembali. 

3. Perangkat Daerah  

Menurut Pasal 1 angka 2, perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala 

daerah dan DPRD dalam penyelenggraan urusan pemerintahan. Perangkat daerah 

terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas Sekretariat daerah, 

Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan untuk perangkat 

daerah kabupaten/kota. 

Perangkat Daerah sesuai dengan Kementrian yang membidangi urusan 

pemerintahan. Perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan 

dengan itu, kedudukan, susunan tugas perangkat daerah diatur dengan Peraturan 

Kepala Daerah. 9Perangkat daerah kabuapten/kota terdiri atas: 

a. Sekretariat daerah merupakan staf pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh 

seorang sekretaris daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

kepala daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu 

                                                           
9Muhammad Afdhal Askar, Hukum Tata Negara: Teori dan Praktik di Indonesia (Riau: 

Dotplus Publisher, 2022), h. 118-119. 
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kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah 

dan lembaga teknis daerah. 

b. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh 

kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala 

daerahmelalui sekretaris daerah.  

c. Lembaga teknis daerah merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang 

dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada kepala daerah 

melalui sekretaris daerah. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung 

tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah  yang 

bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. 

d. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh 

seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada DPRD, dan secara 

administrasi dibina oleh Sekretaris daerah. Sekretaris DPRD mempunyai tugas 

menyelenggrakan administrasi kesekretariatan DPRD, menyelenggrakan 

administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, 

dan menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD 

dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 

e. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten 

dan/atau kota. Keacamatan dibentuk diwilayah kabupaten/kota dengan perda 

berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh camat yang 

dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang 

bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 

f. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten 

dan/atau daerah kota dibawah kecamatan. Kelurahan dibentuk diwilayah 

kecamatan dengan perda berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan 
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dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan 

dari bupati/walikota. 

g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul 

dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan 

berada di daerah kabupaten.1 0 

C. Landasan Normatif Pemerintah Daerah  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

sebagai pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan 

yang luas dalam pengelolaan dalam daerahnya, dengan adanya kewenangan ini, 

maka pemerintah daerah dapat membuat peraturan daerah (PERDA) yang 

disesuaikan dengan tingkatannya dan kebutuhan bagi daerah serta keunikan daerah 

masing-masing.1 1 

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, paradigma otonomi daerah di Indonesia mengalami perubahan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa: 

Pasal 18 

1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi 

dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten/kota, yang tiap-tiap provinsi, 

kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan 

undang-undang. 

                                                           
1 0Umi Narimawati, Dadang Munandar, Kapita Selekta Sumber Daya Manusia (Surabaya: 

Cipta Media Nusantara, 2022), h. 78-79. 

1 1Asriana, Usman Jafar, Telaah Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa 

Agama (Syariah) (Siyasatuna, Vol. 2, No. 1, Januari 2021), h. 29. 
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2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 

3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui 

pemilihan umum. 

4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah 

daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. 

5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan 

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan 

Pemerintah Pusat. 

6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan –

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 

7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam 

undang-undang. 

Pasal 18A 

1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah 

provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi, kabupaten, dan kota, 

diatur dengan undang-undang dengan memerhatikan kekhususan dan 

keragaman daerah. 

2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sember daya alam dan 

sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur 

dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.1 2 

                                                           
1 2Hendra Karianga, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 

Perspektif Hukum dan demokrasi (Jakarta: Penerbit Alumni, 2023), h. 128-129. 
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Pasal 18B 

1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah 

yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-

undang. 

2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 

adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidupdan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. 

Pengaturan pemerintahan daerah berdasarkan Pasal 18, Pasal 18A, dan 

Pasal 18B merupakan pengaturan baru dalam system pemerintahan daerah di 

Indonesia. Dengan adanya Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B, penyelenggaraan 

pemerintahan daerah didasarkan pada prinsip-prinsip yang menjadi landasan 

normatif.1 3 

D.  Akibat Hukum Rangkap Jabatan Kepala Daerah  

Pembahasan mengenai masalah rangkap jabatan merupakan suatu hal selalu 

mendapatkan perhatian ditengah-tengah masyarakat, mulai pada level masyarakat 

bawah sampai dengan tingkat atas. Munculnya pro dan kontra dalam rangkap 

jabatan menimbulkan perilaku ambiguitas dalam pelaksanaan roda pemerintahan. 

Di satu pihak, dengan berdasar pada pendapat yang kontra, rangkap jabatan 

merupakan sesuatu yang dilarang dan dianggap melanggar aturan hukum. Namun 

demikian, dalam faktanya walaupun dianggap melanggar hukum akan tetapi tidak 

ada rangkap jabatan yang berujung pada ranah hukum.1 4 

                                                           
1 3Hendra Karianga, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 

Perspektif Hukum dan demokrasi (Jakarta: Penerbit Alumni, 2023), h. 129-130. 

1 4Zulkifli Konongia, Nuvazria Achir, Praktek Rangkap Jabatan di Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Jurnal Legalitas, Vol. 12, No. 2, Desember 2019), h. 136. 
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Akibat hukum terhadap kepala daerah yang merangkap jabatan akan 

dikenakan sanksi berupa teguran, dan dapat diberhentikan dari jabatannya karena 

melanggar Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 76 ayat (1) 

yang dimana secara eksplisit memang telah melarang baik kepala daerah maupun 

wakil kepala daerah untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya. Pasal 

78 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa kepala 

daerah dan wakil kepala daerah dimungkinkan berhenti karena beberapa faktor 

yaitu karena meninggal dunia, permintaan sendiri, ataupun karena diberhentikan. 

Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah juga telah menjawab 

bahwa salah satu sebab diberhentikannya kepala daerah adalah karena diberi tugas 

dalam jabatan tertentu oleh presiden yang dilarang untuk dirangkap menurut 

peraturan perundang-undangan.1 5 

Didalam perundang-undangan di Indonesia, larangan rangkap jabatan bagi 

pejabat publik/negara sudah diatur dalam Undang-Undang, antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), 

khususnya Pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa ASN wajib menjaga kode 

etik agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 

17 huruf a, yang berbunyi “merangkap sebagai komisaris atau pengurus 

organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi 

pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik negara.1 6 

                                                           
1 5Jovita Amanda Suryanto, Helda Kharista Amanda, Hardiyanti Nurul Sakinah, Rahajeng 

Maherdika, Rangkap Jabatan Kepala Daerah Sebagai Pejabat Negara Lainnya Ditinjau 

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Kementrian Agama, 

Jurnal Pendidikan dan Pengembangan (Vol. 9, No. 1, Februari 2021), h. 166-167. 

1 6Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 17 huruf a tentang 

Pelayanan Publik. 
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3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara dalam 

Pasal 23 huruf a, dimana diatur bahwa menteri dilarang merangkap jabatan 

sebagai:1 7 

1) Pejabat Negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

2) Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; dan 

3) Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD 

dalam Pasal 236 ayat 1 diatur bahwa anggota DPR dilarang merangkap jabatan 

sebagai:1 8 

1) Pejabat negara lainnya; 

2) Hakim pada badan peradilan; dan  

3) Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, pegawai badan usaha milik negara, badan 

usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari 

APBN/APBD. 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tantang Penyelenggara Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, khususnya Pasal 5 ayat 

(6) tentang larangan rangkap penghasilan. Oleh karena itu, adanya gaji ganda 

akan berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. 

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2001 menyatakan: “Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 

                                                           
1 7Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 23 huruf a tentang 

Kementerian Negara. 

1 8Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 236 ayat (1) tentang 

MPR,DPR, DPD, DPRD. 
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kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tujuan 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain suatu korporasi yang dapat merugikan 

keuangan negara.”  

Rangkap jabatan kepala daerah yang pasti tidak boleh dilakukan karena 

akan membuat sebuah pekerjaan terhambat dikarenakan ketidakfokusan terhadap 

suatu pekerjaan. Apalagi jika yang bersangkutan adalah kepala daerah. Apabila jika 

jabatan yang diketuainya itu sama-sama didanai oleh pemerintah baik melalui 

APBN dan APBD, yang tentunya membutuhkan pertanggungjawaban, sebab sama-

sama menggunakan keuangan negara. Aturan jabatan kepala daerah sebagai 

pelayanan publik bukan hal yang mudah dikerjakan karena ada aturan perundang-

undangan yang berlaku dalam mengatur jabatan seorang kepala daerah. Undang-

Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, sebagai seorang kepala 

daerah sudah tentu harus mampu mengatur bawahan dan memberikan pelayanan 

kepada publik. Sebenarnya sebagai pejabat publik terutama sebagai kepala daerah 

harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. 1 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 9Muhammad Taufiqurahman, Salamiah, Ningrum Ambarsari, Rangkap Jabatan Kepala 

Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. 
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BAB IV 

PEMERINTAHAN DALAM KETATANEGARAAN ISLAM 

A. Pemerintahan Dalam Terminologi Siyasah Syariyyah 

Negara dalam pandangan islam adalah sebagai institusi tertinggi yang ada 

dalam masyarakat muslim yang bertujuan untuk menegakkan syari’at secara 

menyeluruh untuk mewujudkan tujuan bersama serta ditaati oleh semua warga 

negaranya. Umat islam sepakat bahwa dalam syari’at terdapat norma-norma sosial 

dan politik bagi keberadaan negara yang ideal oleh sistem seperti nilai keadilan, 

persamaan, musyawarah, toleransi, kebebasan beragama, pluralisme, peraturan dan 

nilai pembebasan.1 

Negara Madinah merupakan negara islam yang dibangun oleh Nabi 

Muhammad SAW. dan para sahabatnya. Negara Madinah ini sudah memenuhi 

syarat-syarat pokok berdirinya suatu negara yaitu adanya wilayah, rakyat, 

pemerintahan dan undang-undang dasar. Nabi Muhammad SAW. bertindak sebagai 

kepala negara dan Piagam Madinah sebagai konstitusinya. Dalam sejarah 

ketatanegaraan Nabi Muhammad SAW, sistem pemerintahannya dapat dikatakan 

demokratis, beliau mengadakan pendelegasian dan pembagian kekuasaan kepada 

para sahabatnya dalam rangka memperlancar tugas-tugas negara. Nabi Muhammad 

SAW. dibantu oleh beberapa sekretaris, salah satu nama sekretaris yang terkenal 

yaitu Zaid Ibn Tsabit. Dalam mengadili pelanggaran ketertiban umum, saat itu 

lembaga hisbah belum terbentuk menjadi sebuah lembaga, yang ada hanyalah 

praktek-praktek penegakan al-amru bi al-ma’ruf wa nahyu` an al-munkar (perintah 

menegakkan yang benar dan melarang yang salah) yang dilakukan sendiri oleh Nabi 

Muhammad SAW. 

                                                           
1Herlina Amir, Nila Sastrawati, Partisipasi Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah 

Kota Makassar (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Tatanegara, Vol. 1, No. 1, November 

2019), h. 74. 
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Untuk pemerintahan di daerah, beliau mengangkat beberapa sahabat sebagai 

gubernur dan hakim. Ada 10 daerah yang berpusat pada Madinah pada masa nabi 

ini, berikut nama-nama daerah dan kepala daerahnya: 

a. Wilayah Akhmus, kepala daerah wilayah ini adalah Ali Bin Abi Thalib. 

b. Wilayah Oman, kepala daerah wilayah ini adalah Amru Bin ‘Ash. 

c. Wilayah Yaman, kepala daerah wilayah ini adalah Bazan Bin Sassan, setelah 

beliau meninggal digantikan oleh putranya yang bernama Syahar Bin Bazan, 

kemudian digantikan oleh Khalid Bin Said. 

d. Wilayah Kindah dan Sadaf, kepala daerah wilayah ini adalah Muhajir Bin 

Umayyah. 

e. Wilayah Hadramaut, kepala daerah wilayah ini adalah Zaid Bin Lubaid. 

f. Wilayah Zubait dan Aden, kepala daerah wilayah ini adalah Abu Musa Asy’ari. 

g. Wilayah Jundi, kepala daerah wilayah ini adalah Mu’az Bin Jabal. 

h. Wilayah Najran, kepala daerah wilayah ini adalah Abu Sofyan Bin Harb. 

i. Wilayah Taima, kepala daerah wilayah ini adalah Yasid Bin Abi Sofyan. 

j. Wilayah Kotapraja Mekah, kepala daerah wilayah ini adalah Attab Bin Asid.2 

Adapun prinsip-prinsip yang harus mendasari sistem pemerintahan islam 

adalah sebagai berikut: 

1. Kesetaraan 

Kesetaraan antar umat manusia merupakan prinsip islam yang terbangun 

atas iktikad bahwa seluruh manusia, laki-laki dan perempuan adalah anak keturunan 

Adam. Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah Swt. dalam sebuah firman-Nya:3 

                                                           
2Weni Gusdi Sari, Zainuddin, Konsep Otonomi Daerah Dalam Hukum Tata Negara Islam 

(Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, Vol. 2, No. 2, Agustus 2021), h. 180. 

3Afifuddin Muhajir, Fiqh Tata Negara, (Yogyakarta: IRciSoD, 2020), h. 43. 
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Artinya: 

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan 
kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya 
(Hawa), dan (diri) nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan 
laki-laki dan perempuan yang banyak.” (QS. An-Nisa/4:1)4 

Dengan demikian, sesungguhnya manusia mempunyai derajat, kewajiban, 

dan hak-hak yang sama. Warna kulit, bahasa, etnis, kedudukan, keturunan, 

kekayaan, dan lain-lain, tidak bisa dijadikan alasan untuk mengunggulkan sebagian 

manusia atas sebagiannya yang lain. Pemberian hak istimewa karena faktor warna 

kulit, etnis, keturunan, kasta, harta, atau kedudukan, bertentangan dengan prinsip 

dan akidah islam yang menyatakan bahwa manusia berasal dari asal yang sama. 

Keunggulan antara yang satu dengan yang lain hanyalah dapat diperoleh melalui 

ketakwaan atau prestasi. 

2. Keadilan 

Keadilan merupakan prinsip asasi yang sangat ditekankan dalam islam. 

Perintah berbuat adil dinyatakan berulang kali dalam Al-Qur’an, terutama dalam 

konteks penegakan hukum.5Misalnya dalam firman Allah Swt. dalam QS. An-

Nisa/4:58. 

                                                           
4Kementerian Agama RI, Al-Qur’an: Transliterasi perkata dan terjemah perkata  (Surabaya: 

Nur ilmu, 2020), h. 61. 

5Afifuddin Muhajir, Fiqh Tata Negara (Yogyakarta: IRciSoD, 2020), h. 47. 
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Artinya: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”6 

Dalam tataran praktis, keadilan diwujudkan dengan memperlakukan semua 

manusia secara sama serta memposisikan mereka sesuai dengan sifat dan 

kondisinya masing-masing. Maka, setiap orang yang mempunyai prestasi berhak 

mendapatkan reward (hadiah atau pujian), sebagimana setiap orang yang bersalah 

berhak atau wajib mendapatkan hukuman atau sanksi. Dengan demikian, 

menyerahkan tugas atau amanat kepada orang yang bukan ahlinya adalah sebuah 

kedzaliman. 

3. Musyawarah 

Salah satu ayat Al-Qur’an yang menjadi acuan prinsip syura (musyawarah) dalam 

islam adalah sebagai berikut:7 

    

Artinya: 

“urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.” (QS. 
Asy-Syuura/42:38)8 

                                                           
6Kementerian Agama RI, Al-Qur’an: Transliterasi perkata dan terjemah perkata (Surabaya: 

Nur ilmu, 2020), h. 69. 

7Afifuddin Muhajir, Fiqh Tata Negara (Yogyakarta: IRciSoD, 2020), h. 51. 

8Kementerian Agama RI, Al-Qur’an: Transliterasi perkata dan terjemah perkata (Surabaya: 

Nur ilmu, 2020), h. 389. 
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Perintah bermusyawarah dalam ayat tersebut pertama-tama tertuju kepada 

Rasulullah Saw. baik sebagai pribadi maupun nabi sekaligus pemimpin bagi kaum 

muslimin. Meskipun demikian, ayat tersebut juga berlaku bagi umatnya terutama 

yang sedang mendapatkan amanat menjadi pemimpin. 

 

 

 

4. Kebebasan  

Kebebasan merupakan hak yang melekat dan tidak pernah lepas dari 

manusia sebagai makhluk yang mendapat anugerah kemuliaan (al-karamah) dari 

Allah Swt. hal ini sebagiman ditegaskan dalam firman-Nya:9 

    

 .  

Artinya: 

“Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam.” (QS. Al-
Israa’/17:70)1 0 

B. Pandangan Siyasah Syariyyah Terhadap Rangkap Jabatan Kepala Daerah  

Siyasah Syariyyah dengan judul diatas saling berkaitan dengan hal ini 

dikarenakan siyasah syariyyah termasuk kajian hukum ketatanegaraan islam yang 

membahas tentang peraturan kehidupan manusia dalam tatanan negara agar 

mencapai kemaslahatan bersama. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam konteks 

islam, siyasah syariyyah secara rinci membahas antara lain sumber kekuasaan, 

pelaksana kekuasaan, dasar dan cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan 

kekuasaan serta kepada siapa kekuasaan tersebut dipertanggung jawabkan. 

                                                           
9Afifuddin Muhajir, Fiqh Tata Negara (Yogyakarta: IRciSoD, 2020), h. 54. 

1 0Kementerian Agama RI, Al-Qur’an: Transliterasi perkata dan terjemah perkata 

(Surabaya: Nur ilmu, 2020), h. 231. 
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Prinsip demokrasi yang dipegang teguh oleh negara islam, tergambar juga 

dalam susunan pemerintahan daerah khususnya, dan bentuk negara umumnya. 

Sifat-sifat otonomi dan pemerintahan berdiri sendiri, berlaku sepenuhnya dari pusat 

sampai ke daerah-daerah terjauh. Pemerintahan daerah dalam negara islam, 

dinamakan wilayah, dan jabatan yang memimpin pemerintahan itu dinamakan al-

`im rah. Oleh sebab itu, kata sering dipakai pada luas daerah misalnya dalam istilah 

sekarang Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. Sedangkan al-‘im rah 

digunakan untuk pejabat seperti Gubernur untuk wilayah provinsi, walikota untuk 

kotapraja (kotamadya), bupati untuk kabupaten.1 1 

Dalam urusan jabatan ini, digunakan beberapa nama yang menggambarkan 

hak-hak dan tugas yang dimiliki dan dipikul oleh seorang kepala daerah yang 

memimpin wilayahnya. Adapun istilah-istilahnya yaitu: 

1) “Al-‘mil” yang  diartikan “pegawai” (bekerja untuk daerah) 

2) “Al-Wal” yang diartikan “kepala daerah” (memiliki tanggungjawab sendiri) 

3) “Al-Am r” yang dapat diartikan “kepala daerah otonomi”  

4) “Al-Sult n” yang boleh diartikan “kepala negara bagian” (wilayahnya 

merupakan negara dalam lingkungan negara islam).1 2 

Dari beberapa istilah tersebut, berdirilah khilafah sebagai kepala negara 

islam.1 3 Dikenal pula dengan isltilah imamah, imarah, Ahlu al-Halli Wa al-Aqli,. 

Istilah khilafah untuk masa pemerintahan khalifah (masa sahabat Khulafa al-

Rasyidin). Imamah berarti keimanan, kepemimpinan, pemerintahan, dan kata 

imarah berarti keamiran atau pemerintahan. Imarah adalah sebutan untuk jabatan 

amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahan 

                                                           
1 1Zainal Abidin Ahmad, Membangun Negara Islam (Yogyakarta: Pustaka Iqra), h. 178. 

1 2Zainal Abidin Ahmad, Membangun Negara Islam, h. 178. 

1 3Zainal Abidin Ahmad, Membangun Negara Islam, h. 178. 
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oleh seorang amir. Pengertian Khilafah, imamah, dan imarah tersebut menunjukkan 

istilah-istilah yang muncul dalam sejarah islam, sebagi sebutan institusi politik 

untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan urusan politik. 

Imamah sering juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin 

tertinggi rakyat. Kata imamah juga sering digunakan untuk mengatur kemaslahatan 

sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya. Imamah 

atau khalifah harus memenuhi tujuh kriteria yakni: 

1) Memiliki sifat adil dengan segala persyaratannya 

2) Memiliki ilmu pengetahuan yang memadai untuk berijtihad dalam masalah 

hukum dan pengelolaannya 

3) Sehat mental dan fisik 

4) Berwawasan luas untuk mengatur kehidupan dan kepentingan umat 

5) Memiliki keberanian dan ketegasan untuk melindungi rakyat dan 

menumpas musuh, dan keturunan Quraisy, karena telah ditetapkan oleh 

nash dan ijmak sebagimana disabdakan, “al-A’immah min Quraisy”, yang 

artinya “ Para pemimpin adalah harus dari keturunan Quraisy” 

6) Dasar atau pokok imamah yang dikemukakan al-Mawardi tetap bersumber 

dari Al-Qur’an, yakni prinsip syura (musyawarah) dan baiat (persetujuan 

dan pengakuan umat). Oleh karena itu, persyaratan Ahlu Ahl imamah sangat 

kondisional sesuai kesepakatan dan persetujuan umat.1 4 

Istilah lainnya yang dikenal dalam ajaran islam ialah Ahlu al-Halli Wa al-

Aqli, artinya adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan 

dan mengikat (mengurai). Istilah ini juga kemudian dikenal dengan parlemen yaitu 

                                                           
1 4Rahmawati, Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya Di 

Indonesia  (Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 16, No. 2, Desember 2018), h. 276. 
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suatu kumpulan orang-orang yang berhak memilih, mengangkat, dan 

memberhentikan kepala pemerintahan.1 5 

Ulama fiqh merumuskan istilah Ahlu al-Halli Wa al-Aqli didasarkan pada 

keempat khalifah yang pernah menjadi pemimpin setelah Rasulullah saw. wafat, 

para khalifah mengatur negara dan melindungi, serta memberikan kebutuhan 

manusia, maka seharusnya ada pemimpin sebagai lembaga perwakilan yang 

mengawasi serta mengontrol negara. Al-Qur’an dan sunnag sebagai sumber 

perundang-undangan islam tidak menyebutkan Ahlu al-Halli Wa al-Aqli atau 

Dewan Perwakilan Rakyat namun sebutan itu hanya di turats fikih di bidang politik 

keagamaan dan pengambilan hukum substansial dan dasar-dasar menyeluruh. 

Dasar sebutan ini di dalam al-Qur’an disebut “ulil amri” yang terdapat dalam firman 

Allah swt, QS. An-Nisa:4/59. 

  

   

  

     

    

    

   

    

   

Artinya: 

 “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 
dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat 
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

                                                           
1 5H. Kadenun, Kedudukan Ahlu al-Halli Wa al-Aqli Dalam Pemerintahan Islam 

(Qalamuna, Vol 11, No. 2, Juli-Desember 2019), h. 90. 
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kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.1 6 

Dengan Siyasah Syariyyah, pemimpin mempunyai kewenangan 

menetapkan kebijakan di segala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. 

Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan undang-undang.1 7 Oleh karena itu 

kepala daerah harus menjadi salah tonggak pendukung untuk mewujudkan 

kesejahteraan umum. Maka dalam hal ini juga harus tercipta pengutamaan 

kemaslahatan umum dibanding kemaslahatan pribadi yang mana dalam hal ini 

kepala daerah merupakan seorang penyelenggara pemerintahan daerah harus 

mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan malah menjabat menjadi pejabat 

negara lainnya. Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya akidah yaitu: 

ة مُقَذَّمَة عَلىَ الْمَصْلحََةِ الخَاصَّ الَْمَصْلحََة الْعَ  ةِ امَّ  

 

Artinya:  

“Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu.”1 8 

Kaidah ini mengandung makna kemaslahatan umum dan orang banyak 

harus diutamakan dari pada kemaslahatan pribadi dengan kata lain ketika 

mempunyai rangkap jabatan dikhawatirkan kinerjanya tidak fokus karena 

mempunyai dualisme loyalitas. Atas dasar kaidah tersebut rangkap jabatan dapat di 

analisis dengan hasil analisa baik berupa kemaslahatan ataupun kemudharatan. 

 Dalam kaidah fiqh siyasah dijelaskan: 

 درَْءُالمَفَاسِذِمُقَذَّمُ عَلىَ جَلْبِ المَصَالِحِ 

                                                           
1 6Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya  (Bandung: Al-

Qur’an Al Qosbah, 2020), h. 87. 

1 7Chuzaimah Batubara, Iwan, Handbook Metodologi Studi Islam (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2018), h. 150. 

1 8A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-masalah yang Praktis (Jakarta: Kencana, 2019), h. 11. 
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Artinya: 

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat.”1 9 

Dalam kajian siyasah syariyyah dapat dilihat bahwa kewenangan kepala 

daerah lebih cenderung pada penyelenggaraan dan tanggungjawab tentang jalannya 

pemerintahan daerah.  

Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa dalam islam pun tidak 

mengakomodasi adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh penyelenggara 

negara. Sebab jika melihat model kekuasaan dalam tata negara islam, sudah terbagi 

menjadi tiga yakni al-Sultah al-Tanfiziyyah (kekuasaan eksekutif), al-Sultah al-

Tasri’iyyah (kekuasaan legislatif), dan al-Sultah al-Qada’iyyah (kekuasaan 

yudikatif). 

Kepala daerah sendiri dalam islam masuk ke dalam Al-Sultah al-Tanfiziyyah 

atau nama lain dari lembaga eksekutif dalam islam. Akan tetapi tugas, fungsi dan 

kewenangan kepala daerah hanya terbatas pada mengurus instansi yang 

dipimpinnya saja atau menjalin hubungan dengan pemerintah daerah lainnya. 

Sedangkan dalam islam lembaga eksekutif itu kewenangan dan tugasnya sangatlah 

luas, akan tetapi sumber dari pembuatan peraturan oleh lembaga eksekutif dalam 

islam bersumber dari Al-Qur’an dan hadits.  

Berdasarkan kajian siyasah syariyyah mengenai larangan rangkap jabatan 

kepala daerah itu hal yang dilarang karena akan mengakibatkan pembagian 

kekuasaan dan dinilai haus akan kekuasaan. Seharusnya kepala daerah sebagai 

pemimpin dalam pemerintahan daerah harus bisa mencontohkan perilaku yang baik 

dalam memimpin dan terbebas dari adanya konflik kepentingan atau pelanggaran 

lainnya yang dapat merusak tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).  

                                                           
1 9A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-masalah yang Praktis, h. 11. 
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C. Peran Ulama Dalam Rangkap Jabatan Kepala Daerah 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ulama adalah orang yang ahli 

dalam hal atau dalam pengetahuan agama islam. Ulama Merupakan pemuka agama 

atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan 

membimbing umat islam, baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah 

sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial 

kemasyarakatan.2 0 

Ulama yang awalnya hanya mengkhususkan diri pada ranah keagamaan 

saja, saat ini sudah mulai merambah ke ranah sosial politik di masyarakat. Hal ini 

dikarenakan ulama mempunyai karisma yang baik di masyarakat, maka tidak heran 

ulama menjadi salah satu sumber bertanya bila ada sebuah pertanyaan dan dimintai 

pendapat. 

Peran dan fungsi ulama sebagai pemimpin masyarakat semakin tampak 

ketika memasuki fase kegemilangan islam, seperti zaman Daulah Bani Umaiyah di 

Syria, Daulah Bani Abbasiyah di Baghdad, Daulah Bani Fathimiyah di Mesir, dan 

daulah Utsmaniyah di Turki. Begitu pula ketika perkembangan islam memasuki 

kawasan nusantara ini tidak terlepas dari peran ulama yang secara ikhlas 

mendakwahkan islam kepada masyarakat setempat, khususnya di Aceh, yang di 

yakini sebagai proses awal pertapakan islam di nusantara. Perjuangan para ulama 

dalam menyiarkan islam masih dapat dirasakan hingga saat ini, hingga Indonesia 

dikenal sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar didunia.2 1 

Hal ini yang juga dipersoalkan sekitar topik pemerintahan pada masa nabi 

adalah masalah status nabi sebagai rasul saja atau sekaligus sebagai seorang raja 

(kepala negara). Seperti pendapat Ali Abdul Raziq, antara kerasulan dan kerajaan 

                                                           
2 0Shabri Shaleh Anwar, Jamaluddin, Pendidikan Al-Qur’an KH. Bustani Qadri (PT. 

Indragiri Dot Com, 2020), h. 50. 

2 1Juhari, Pencitraan Ulama Dalam Al-Qur’an (Refleksi Peran Ulama Dalam Kehidupan 

Sosial) (Jurnal Peurawi, Vol. 1, No. 2, 2018), h. 23. 
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tidak ada kaitan sama sekali sehingga masing-masing istilah tersebut berada pada 

wilayahnya sendiri. Di dunia ini, banyak sekali raja-raja yang berkuasa dan 

kekuasaan tersebut bukan mendudukkan raja sebagai nabi. Demikian pula dengan 

nabi yang memangku jabatannya tanpa gelar sebagai raja. Kecuali beberapa orang 

saja, sejarah tidak mencatat adanya nabi atau rasul yang juga memiliki posisi 

sebagai raja. Persoalannya, adalah nabi Muhammad SAW. termasuk salah seorang 

diantara mereka yang memiliki jabatan rangkap tersebut.2 2 

Hal yang paling menonjol dari seorang ulama dalam menjalankan peran 

social keagamaan ditengah masyarakat adalah kharisma yang dimiliki seorang 

ulama yang dengannya dapat memberikan pengaruh kepada masyarakatnya. Peran 

dominan ulama dalam pembinaan keagaamaan kemudian membentuk sistem social, 

dimana di dalamnya terdapat unsur yang tidak terpisahkan, saling mengandaikan, 

saling membutuhkan dan membangun suatu keseluruhan sehingga sampai pada 

keseimbangan yang cenderung untuk mempertahankan diri. Sebelum Indonesia 

merdeka, ulama mempunyai peran penting dalam perlawanan penjajahan terutama 

dalam pembentukan Negara Republik Indonesia, sehingga ulama menjadi symbol 

solidaritas perjuangan umat.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 2Syamsuri Ali, Transmisi Ilmu dan Dinamika Politik Dalam Peradaban Islam (Kepanjen: 

AE Publishing, 2023), h. 162. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Setelah membaca, memahami, mengkaji, dan menganalisis beberapa 

literatur baik berupa jurnal, buku, maupun artikel tentang rangkap jabatan kepala 

daerah, maka penulis menyimpulkan: 

1. Akibat hukum terhadap kepala daerah yang melakukan rangkap jabatan, 

yakni dikenakan sanksi berupa teguran, dan dapat diberhentikan dari 

jabatannya karena melanggar Undang-Undang tentang Pemerintahan 

Daerah. Hal tersebut sesuai dengan beberapa undang-undang larangan 

rangkap jabatan tersebut sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang 

Pemerintahan Daerah Pasal 76 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pasal 5 ayat (2), 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tantang Penyelenggara Negara yang Bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

2. Berdasarkan kajian siyasah syariyyah mengenai larangan rangkap jabatan 

kepala daerah itu hal yang dilarang karena akan mengakibatkan pembagian 

kekuasaan dan dinilai haus akan kekuasaan. Seharusnya kepala daerah 

sebagai pemimpin dalam pemerintahan daerah harus bisa mencontohkan 

perilaku yang baik dalam memimpin dan terbebas dari adanya mal 

administrasi atau pelanggaran lainnya yang dapat mencederai tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance).  
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B. Implikasi 

1. Pemerintah harus melihat kembali peraturan-peraturan yang mengizinkan 

dan melarang rangkap jabatan, kemudian merevisinya dan memastikan 

rangkap jabatan dilarang atau diperbolehkan. Membuat ketentuan atau 

kebijakan agar pejabat publik melepaskan salah satu dari kedua jabatan 

tersebut. 

2. Kepala daerah yang merangkap jabatan sebaiknya tidak dilakukan, 

dikarenakan hal tersebut dimaksudkan untuk membenahi integritas pejabat 

publik agar tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat tidak hilang. 
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