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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

1. Konsonan 

Adapun daftar huruf dalam Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam 

huruf latin dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak أ
dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 S a s  es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 H a h  ha (dengan titik di ح
bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Ż al Ż  Żet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Żai Ż Żet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 S ad s  es (dengan titik di ص
bawah) 

 D ad d  de (dengan titik di ض
bawah) 
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 T a t  te (dengan titik di ط

bawah) 

 Ż a z  zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u يْ.َ.. 

 Fathah dan وْ.َ.. 
wau 

au a dan u 

Contoh: 

بَ  -
َ
ت
َ
يْفَ      -                              kataba         ك

َ
 kaifa           ك

عَلَ  -
َ
 haula          حَوْلَ       -                                fa`ala          ف

   suila          سُئِلَ  -

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau ا.َ..ى.َ.. 

ya 

A  a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya I  i dan garis di atas ى.ِ.. 

 Dammah dan wau U  u dan garis di atas و.ُ.. 

Contoh: 

الَ  -
َ
 qī la          قِيْلَ      -                                   qa la          ق
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وْلُ      -                                     rama        رَمَ  -
ُ
 yaqu lu        يَق

4. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

الِ  -
َ
ف
ْ
ط
َ
 الأ

ُ
ة
َ
ض
ْ
 raudah al-atfa l/raudahtul atfa l        رَؤ

-  
ُ
رَة وَّ

َ
مُن
ْ
 ال
ُ
ة
َ
مَدِيْن

ْ
  al-madī nah al-munawwarah/al-madī natul        ال

munawwarah 

-  
ْ
حَة

ْ
ل
َ
 talhah                    ط

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan 

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

لَ  - زَّ
َ
 nazzala         ن

ر  -  al-birr         الب ِ

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 
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a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai 

dengan bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa 

sempang. 

Contoh: 

جُلُ  - مْسُ    -                         ar-rajulu       الرَّ
َّ
 asy-syamsu     الش

مُ  -
َ
ل
َ
ق
ْ
لُ    -                       al-qalamu        ال

َ
جَلا

ْ
 al-jala lu      ال

7. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara 

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 

berupa alif. 

Contoh: 

-  
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
وْءُ      -                             ta’khuz u      ت

َّ
 an-nau’u       الن

ئ  - ي  
َ
       -                                syai’un       ش

َّ
إِن         inna 

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 
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maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 

-  َْ ازِقِي ْ ُ الرَّ
ْ
ب 
َ
هُوَ خ

َ
 اَلله ف

َّ
  Wa innalla ha lahuwa khair ar-ra ziqī n/Wa              وَ إِن

innalla ha lahuwa khairurra ziqī n 

ا -
َ
ا وَ مُرْسَاه

َ
  Bismilla hi majreha  wa mursa ha          بِسْمِ اِلله مَجْرَاه

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan 

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana 

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. 

Contoh: 

َْ الْحَ - مِي ْ
َ
عَال
ْ
 لِله رَبِّ ال

ُ
مْد          Alhamdu lilla hi rabbi al-`a lamī n/Alhamdu lilla hi  

rabbil `a lamī n 

حِيْمِ  - حْمنِ الرَّ  Ar-rahma nir rahī m/Ar-rahma n ar-rahī m                   الرَّ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 

kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

وْرئ رَحِيْمئ  -
ُ
ف
َ
 Allaa hu gafu run rahī m     اُلله غ

مُوْرُ جَمِيْعًا -
ُ
ِ الأ

ه
 Lilla hi al-amru jamī `an/Lilla hil-amru jamī `an    لِِل

10. Tajwid 
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Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan 

pedoman tajwid. 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt. = subh a nahu  wa ta‘a la   

saw. = s allalla hu ‘alaihi wa sallam  

a.s.   = ‘alaihi al-sala m 

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 A li ‘Imra n/3: 4  

HR   = Hadis Riwayat. 
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ABSTRAK 

Nama : Salman Faris 

Nim    : 10200120186 

Judul  : Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Konsep Pembatasan 

Kekuasaan Perspektif Siyasah Syar’iyyah 

 

Pokok masalah dalam Skripsi ini adalah bagaiamana Perpanjangan 
Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Konsep Pembatasan Kekuasaan Perspektif 
Siyasah Sariyyah, dan adapun rumusan masalah: 1) Bagaimana urgensi 
perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam konsep pembatasan kekuasaan 
perspektif siyasah syar’iyyah? 2) Bagaimana konsep masa jabatan kepala desa 
yang ideal perspektif siyasah syar’iyyah?. 

Dalam menjelaskan permasalahan tersebut, penulis mengunakan Jenis 
penelitian pustaka (Liberary Research), dengan pendekatan yang digunakan 
yaitu: teologis syar’i, dan yuridis. Adapun sumber data penelitian ini adalah 
data primer dan data sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah menyadur, menganalisis, dan mengutip dengan 
mengunakan analisis isi terhadap literature yang resprentatif dan mempuyai 
hal yang relefan dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan 
mengumpulkannya. 

Hasil penelitian tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam 
Konsep Pembatasan Kekuasaan Perspektif Siyasah Syar’iyyah, adalah: 1) 
Urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa didasarkan pada kebutuhan 
akan stabilitas, efisiensi, dan keberlanjutan pembangunan desa. Namun dalam 
konsep pembatasan kekuasaan perspektif siyasah syar’iyyah implementasinya 
perlu diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah 
potensi penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan pemerintahan desa tetap 
demokratis dan transparan. 2) Dalam konsep masa jabatan kepala desa yang 
ideal perspektif siyasah syar’iyyah pentingnya pentingnya memilih pemimpin 
yang mampu menjaga kesejahteraan, dan tidak menghambat kontinuitas 
kebijakan serta memimpin dengan adil dan mematuhi prinsip-prinsip syariah 
agar ada keseimbangan antara stabilitas kepemimpinan dan peluang 
regenerasi semuanya demi kemaslahatan ummat. 

Implikasi Penelitian adalah 1) supaya pembahasan mengenai urgensi 
perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam konsep pembatasan kekuasaan 
harus kekuasaan harus benar-benar di uraikan batasan yang sedetailnya di 
cantumkan dalam Undang-undang 5-6 tahun dalam 3 periode. 2) Membangun 
kesadaran kolektif masyarakat dan pemerintah tentang perpanjangan masa 
jabatan kepala desa dalam konsep pembatasan kekuasaan haruslah menjadi 
acuan penting dalam kehidupan masyarakat maupun pemerintah negara.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perhatian mengenai negara akan selalu tertuju pada pembagian 

kekuasaan antar lembga-lembaga negara serta distribusi kekuasaan negara 

pada jenjang-jenjang kekuasaan negara yang berada dibawahnya. Prinsip 

penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap dititikberatkan pada otonomi 

seluas-luasnya pada daerah.1 

Konstitusi negara modern memiliki salah satu ciri negara hukum yaitu 

dengan adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Saldi 

Isra2 mengatakan bahwa pembatasan kekuasaan negara harus dilakukan oleh 

negara hukum. Paham pembatasan kekausaan negara juga merupakan ide 

dasar lahirnya konstitusionalisme modern. Ide tentang pemisahan atau 

pembatasan kekuasaan ini tidak terlepas dari alasan untuk membatasi 

kekuasaan pemerintahan agar tidak terjadi kesewenangan dalam menjalankan 

tugas pemerintahan. Pada zaman sekarang, konstitusi dianggap konsep yang 

niscaya bagi setiap negara modern. Basis pokok konstitusi yaitu kesepakatan 

umum atau persetujuan (consensus) mayoritas rakyat tentang bangunan yang 

diidealkan dalam negara. Warga masyarakat (politik) membutuhkan 

organisasi negara supaya kepentingan mereka terlindungi atau dipromosikan 

melalui pembentukan dan penggunaan mekanismenya. Konsep kedaulatan 

dewasa ini harus dipahami sebagai konsep kekuasaan tertinggi yang dapat 

dibagi dan dibatasi. Betapa pun tingginya, pembatasan   kekuasann harus bisa 

 
1Suharizal dan Muslim Chaniago, Hukum Pemerintahan Daerah: Setelah Perubahan 

UUD 1945, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), h. 2-5. 

2Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer 
Dalam Sistem Presidensial Indonesia, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010), h. 73. 
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dilihat dalam sifat internalnya yang umum diatur  dalam konstitusi. Pada masa 

kini, pembatasan yang dimaksud biasanya terkait dengan ide 

konstitusionalisme negara modern. Artinya, ditangan siapa pun kekuasaan 

tertinggi atau kedaulatan berada, hukum dan konstitusi sebagai produk 

kesepakatan bersama para pemilik kedaulatan tersebut selalu melakukan 

pembatasan.3 Pemerintahan dan kekuasaan yang melekat pada desa 

mempunyai kemiripan dengan pemerintahan yang ada pada negara. Meski 

kekuasaan pertama bertaraf lokal, sementara kekuasaan terakhir berlevel 

nasional, tetapi keduanya memuat logika berpikir serupa. Oleh karena itu, 

pemimpin lokal senantiasa dibebani dengan tanggung jawab, tuntutan, serta 

kewajiban layaknya pemimpin nasional. Kepentingan publik harus 

diutamakan melebihi kepentingan penguasa. Dengan demikian, kekuasaan 

desa mesti dijauhkan dari gejala-gejala kesewenangan penguasa, sebagaimana 

kekuasaan negara. Dalam hal ini, pemerintahan dan pemimpin desa 

keberadaanya sangat dibutuhkan dan urgent untuk masyarakat. Oleh karena 

itu, Islam memandang kepemimpinan sebagai sebuah jabatan yang menjadi 

penerus peranan kenabian dalam menjaga agama dan mengatur persoalan 

dunia sekaligus.4 Untuk itu, sangat penting pula bagi umat Islam untuk 

memilih pemimpin, tingkat kepentingan memilih pemimpin ini oleh ulama 

fikih dihukumi wajib kolektif (fardhu kifayah).5 Atas dasar pentingnya 

kepemimpinan tersebut, diduga kuat bahwa Islam melalui ketentuan al-Qur’an 

dan hadis tidak menafikan masalah besar ini (kepemimpinan) dan 

memasukannya sebagaisalah satu tema penting. 

 
3Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi Dan Konstitusionalisme” (Jakarta:2010). 

4Ibn Khaldun, Muqadimah, terj: Masturi Irham, dkk, (Jakarta: Pustaka alKautsar, 
2017), h. 339. 

5Said Hawwa, al-Islam, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani 
Press, 2004), h. 478. 
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Peran kepala desa untuk menjadi pemimpin cukup strategis, 

dikarenakan pada dasarnya perebutan ditujukan bukan sekedar pada jabatan 

kepala desa, melainkan nilai nominal dan kepastian Anggaran Dana Desa 

(ADD). Atas dasar pemikiran inilah, masa jabatan yang terlampau panjang 

dikhawatirkan dapat melahirkan kembali “raja-raja kecil” di desa. Disamping 

menumbuhkan hasrat mengejar keuntungan-keuntungan berjangka pendek, 

lamanya seorang kepala desa menjabat juga membuat peluang warga desa lain 

yang ingin berkontribusi membangun desa semakin kecil. Ditambah lagi, 

dengan diperbolehkannya kepala desa mempertahankan posisinya selama tiga  

periode yang berimplikasi pada kaderisasi kepemimpinan dilevel lokal bakal 

mengalami hambatan serius dan bisa mengganggu harmoni sosial di wilayah 

perdesaan.6 

Dalam sistem negara demokrasi, dikenal dengan kebiasaan masyarakat 

serta ketentuan perundang-undangan. Menurut Lord Acton, pembatasan 

kekuasaan pemerintah sangat diperlukan mengingat bahwa pemerintah selalu 

diselenggarakan oleh manusia yang mempunyai banyak kelemahan, dalilnya 

yang cukup terkenal ialah “Power tands to corrupt but absolute power corrupts 

absolutely”. Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk 

menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia mempunyai kekuasaan tak 

terbatas pasti akan menyalahgunakannya. Berdasarkan keterangan tersebut, 

maka menjadi penting bahwa landasan demokrasi harus berdasarkan pada 

konstitusi, sehingga tidak terjadi kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan. 

 
6Riza Multazam Luthfi, “Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi,” 

Jurnal Masalah-Masalah Hukum, vol. 48, no. 4 (2019): h. 323. 
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Adanya pembatasan kekuasaan dapat memberikan jaminan bahwa demokrasi 

telah berjalan secara konstitusional yang artinya sesuai dengan hukum.7 

Prinsip-prinsip pemisahan atau pembagian kekuasaan bermaksud 

membatasi kekuasaan negara dari kemungkinan munculnya penindasan dan 

tindakan sewenang-wenang penguasa. Pengaturan dan pembatasan 

kekuasaan merupakan ciri konstitusionalisme, sekaligus tugas utama 

konstitusi. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan 

kekuasaan dapat diperkecil. Jika tidak dikendalikan dan dibatasi dengan 

prosedur konstitusional, hukum besi kekuasaan bisa saja berubah menjadi 

sumber malapetaka. Moral kekuasaan tidak boleh diserahkan hanya pada niat 

atau sifat-sifat pemegangnya. Betapapun baiknya seseorang, kekuasaan tetap 

harus diatur dan dibatasi, supaya kebaikan orang tidak tertelan oleh hukum 

beserta kekuasaan. Intervensi negara terhadap pemerintahan di bawahnya 

dilakukan dengan penyeragaman struktur pemerintahan desa yang salah 

satunya mengakibatkan terjadinya proses sentralisasi kekuasaan, melalui 

penempatan kepala desa selaku penguasa tunggal di level lokal.8 

Materi kepemimpinan dalam Islam pada dasarnya tidak sebatas 

mengatur pentingnya kedudukan dalam pemerintahan, tetapi juga mengatur 

kriteria seseorang yang memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin, layak secara 

syariat, mampu untuk menegakkan hukum-hukum demi kemaslahatan umat, 

termasuk juga aturan tentang masa jabatan. Jika dilihat dari siyasah syar’iyyah 

 
7Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2011): h. 54. 

8E. Fahmi, “Menata Ulang Tatanan Kehidupan Bersama: Peran Sistem Pengurusan”. 
Wacana, Jurnal Ilmu Sosisal Transformatif, Edisi X, pp, (2002): h. 129-130. 



5 
 

 
 

tentang masa jabatan pemimpin, tema ini tidak bisa dipisahkan dari aspek 

historis kepemimpinan para sahabat atau khulafā’ alrasyidin.9 

Menurut Beberapa ulama di antaranya al-Nabhani, menyebutkan 

bahwa tidak ada batas waktu dalam kepemimpinan seorang kahlifah. Selama 

seorang pemimpin bisa dan mampu menjalankan hukum Islam serta mampu 

menjalankan tugas-tugas negara maka tetap menjabat sebagai pemimpin. Ia 

juga menambahkan bahwa baiat atau pemilihan pemimpin bersifat mutlak, 

dan tidak terikat dengan jangka waktu yang tertentu.10 Keterangan serupa juga 

diketengahkan oleh Ali Abd al-Halim Mahmud, dalam sejarah kepemimpinan 

Islam, tidak ada atau tidak dikenal adanya pembatasan masa jabatan bagi 

seorang pemimpin untuk masa waktu tertentu.11 Budhy Munawar Rachman 

juga menyatakan bahwa dahulu tidak dikenal adanya pembatasan masa 

jabatan pemimpin. Tampuk kepemimpinan yang dipegang hingga akahir 

hayat.12 Hal ini dibuktikan dengan kepemimpinan empat sahabat awal 

(khulafa’ al-rasyidin), tidak ditentukan masa jabatan tertentu dalam mengurus 

pemerintahan.13 Mah mu d al-Kha lidī  juga mengulas masalah ini bahwa tidak 

ada pembatasan masa jabatan pemimpin berdasarkan ijmak sahabat. Jika 

 
9Ridwan, “Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin Dalam Negara Modern Menurut 

Yususf Al-Qaradhawi Dan Relevansinya Dengan Pasal 7 UUD 1945”, Skripsi (Banda Aceh: Fak. 
Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, 2021), h. 2. 

10Taqiyuddin al-Nabhani, Muqaddimah al-Dustur aw Asbab al-Muwajjibatullah, 
(Beirut: Dar al-Ummah, 2009), h. 166. 

11Ali Abd al-Halim Mahmud, Fiqh al-Mas’uliyyah fī al-Islam, terj: Abdul Hayyie al-
Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 179. 

12Budhy Munawar Rachman, Argumen Islam untuk Sekularisme, (Jakarta: Grasindo, 
2010), h. 140. 

13Abdul Aziz, Chiefdom Madinah: Kerucut Kekuasaan pada Zaman Awal Islam, (Jakarta: 
Pustaka Alvabet, 2016), h. 143. 
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membatasi masa jabatan pemimpin maka hal tersebut melanggar ijmak 

sahabat.14 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Islam 

tidak dikenal adanya pembatasan kekuasaan dalam pemerintahan Islam. Para 

ulama terdahulu memandang kepemimpinan seorang pemimpin tidak 

ditentukan dan dibatasi masa jabatannya. Para ulama menganggap selama 

seseorang mampu menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya dan 

menjunjung tinggi hukum Islam. Hanya saja, masalah ini tampak masih 

ditemui perbedaan jika dilihat dalam konteks negara modern saat ini, 

terutama negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi dalam 

pemerintahannya. Pemimpin politik dalam sistem pemerintahan demokrasi 

atau konstitusi Indonesia secara khusus dibatasi masa jabatannya pada waktu 

dan periode tertentu. 

Maraknya pemberitaan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa (Undang-Undang Desa) ini seakan menggoncang berbagai 

kalangan masyarakat, baik yang pro maupun yang kontra akan hal ini. Disadari 

atau tidak, fenomena ini telah banyak menggiring opini publik. Tak sedikit dari 

mereka beranggapan bahwa revisi ini hanya bernuansa politik menuju 

kontestasi Pemilu 2024. Selain itu, tren korupsi setiap tahun menunjukan 

fenomena kekhawatiran masyarakat terkait dengan desa. Korupsi dilevel desa 

selalu konsisten menempati posisi pertama sebagai sektor yang banyak 

ditindak atas kasus korupsi oleh penegak hukum. 

Belakangan ini, muncul isu terkait revisi Undang-Undang Desa, 

khususnya mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa. Hal tersebut 

bermula dari usul Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang 

 
14Muhammad Bajuri, “Masa Jabatan Khalifah”. Diakses melalui: https://anaksholeh. 

net/mas `a-jabatan-khalifah, tanggal 26 September 2019. 
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menyuarakan agar masa jabatan kepala desa ditambah dari 6 tahun menjadi 9 

tahun. Mereka beranggapan bahwa masa jabatan 6 tahun tidak cukup untuk 

melakukan pembangunan sebuah desa selama mereka menjabat sebagai 

kepala desa. Dalam revisi Undang-Undang Desa saat ini, bukan hanya 

mengubah masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun, tetapi juga 

sekaligus mengatur terkait masa periodesasinya dari 3 periode menjadi 2 

periode yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dilihat 

bahwa dalam hal rencana perpanjangan masa jabatan kepala desa akan 

berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan dan peningkatan kesejahteraan 

terhadap masyarakat, sehingga rencana perpanjangan masa jabatan kepala 

desa haruslah dikaji dengan seksama.15 Kedudukan kepala desa adalah hal 

yang sangat penting, karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi 

di desa, yang berhak atas keputusan-keputusan penting di desa. Berbagai 

permasalahan tersebut melatarbelakangi pengangkatan judul skripsi 

“Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Konsep Pembatasan 

Kekuasaan Perspektif Siyasah Syar’iyyah”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan pokok masalah 

dalam penelitian ini, yaitu: “Bagaimana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala 

Desa dalam Konsep Pembatasan Kekuasaan Perspektif Siyasah Syar’iyyah”. 

Berangkat dari hal tersebut peneliti menjabarkan beberapa sub masalah 

dalam penelitian ini ialah: 

 
15Dudi Warsudin dan Hayatun Hamid, “Kajian Teoritis Terhadap Rencana 

Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara 
Hukum Dan Prinsip Demokrasi”, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, vol 10 (2023): 
h. 428.  
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1. Bagaimana urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam 

konsep pembatasan kekuasaan perspektif siyasah syari’iyyah? 

2. Bagaimana konsep masa jabatan kepala desa yang ideal perspektif 

siyasah syar’iyyah? 

C. Pengertian Judul 

Penelitian ini berjudul “Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam 

Konsep Pembatasan Kekuasaan Perspektif Siyasah Syar’iyyah”. Berikut dapat 

diuraikan pengertian dari variabel-variabel dalam judul penelitian tersebut, 

yaitu: 

1. Perpanjangan masa jabatan adalah suatu bentuk tindakan dalam sistem 

pemerintahan yang merujuk pada pendekatan untuk memperpanjang 

masa jabatan pemimpin dalam suatu jabatan tertentu. Perpanjagan masa 

jabatan dapat mempengarunhi sistem politik dan demokrasi dari suatu 

negara. 

2. Kepala desa adalah jabatan pemerintahan yang dipilih oleh warga desa 

yang memenuhi syarat sebagai pemilih melalui proses demokrasi atau 

Pemelilihan  Kepala Desa (Pilkades) yang pengangkatan dan pelantikannya 

dilakukan oleh Bupati/Walikota berdasarkan hasil dari Pilkades itu sediri. 

Kepala desa adalah pemerintah daerah yang mempunyai tugas, fungsi, hak 

dan kewajiban, serta wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga 

desanya. 

3. Pembatasan kekuasaan adalah prinsip konstitusionalisme yang terdapat 

dalam sistem pemerintahan negara demokrasi. Pembatasan kekuasaan 

ditujukan untuk menjaga keberlangsungan dinamika kekuasaan. Dalam 

sistem pemerintahan, kekuasaan dapat dibatasi dan dikendalikan 

sebagaimana mestinya. Pembatasan kekuasaan, bertujuan untuk 
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mencegah terjadinya dominasi kekuasaan oleh para penyelenggara negara,  

sekaligus bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Serta 

bertujuan untuk pemenuhan kesejahteraan pada rakyat. 

4. Siyasah Syar’iyyah adalah konsep politik dalam Islam yang mengatur 

hubungan antara pemimpin dan rakyat untuk menjaga rambu-rambu 

syariat. Siyasah syar’iyyah merupakan ketentuan kebijaksanaan 

pengurusan masalah kenegaraaan yang berdasarkan syari’at. Khallaf 

merumuskan siyasah syar’iyyah adalah “pengelolahan masalah-masalah 

umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan 

dan terhindarnya kemudaratan dari masyarakat Islam dan prinsip-

prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat 

mujtahid”.16 

D. Kajian Pustaka 

1. Muhammad Danil (2023), sebuah skripsi dengan judul penelitian 

“Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan 

MK NO. 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa”. Yang 

membahas terkait ugensi perpanjangan masa jabatan kepala desa yang 

masih tidak sesuai dengan konstitusi di negara Indonesia. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan 

pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. 

Perbedaannya dengan penelitian ini terletak dari segi prinsip 

pembatasan kekuasaan dalam konstitusi Indonesia dan siyasah syari’ah 

yang digunakan peneliti dalam pembahasannya serta penelitian yang 

 
16Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI 

Press, 1991), h. 2-3. 



10 
 

 
 

akan datang juga menggunakan pendekatan yuridis dan teologis 

syar’i.17 

2. Riza Multazam Luthfy (2019), dengan judul penelitian “Masa Jabatan 

Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi”. Riza Multazam Lutfy dalam 

jurnalnya membahas terkait perbandingan pembatasan kekuasaan 

kepala desa melalui masa jabatannya pada UU No. 22/1999, UU No. 

32/2004, dan UU No. 6/2014 yang dimana berdasarkan pendekatan 

tersebut menunjukkan pembatasan tersebut mengalami kemerosotan. 

Riza Multazam Lutfi dalam penelitiannya menggunakan pendekataan 

konstitualisme. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian ini 

membahasan terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam 

konsep pembatasan kekuasaan perspektif siyasah syari’ah. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan teologis syar’i.18 

3. Dudi Warsudin dan Hayatun Hamid (2023), Jurnal dengan judul 

penelitian “Kajian Teoritis terhadap Rencana Perpanjangan Masa 

Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan dengan Konsep 

Negara Hukum dan Prinsip Demokrasi” yang membahas terkait adanya 

perpanjangan masa jabatan kepala desa yaitu 9 tahun dalam satu 

periode tertentu yang dimana sangat bertentangan dengan konsep 

negara hukum dan prinsip demokrasi dikarenakan akan sangat rentan 

untuk menimbulkan kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan 

kekuasaan. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan 

deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan 

 
17Muhammad Danil, “Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan 

Putusan MK NO. 42/PUU-XIX/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa”, Skripsi (Jakarta: Fak. 
Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2023), h. V. 

18Riza Multazam Luthfy, “Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi”, 
Jurnal Masalah-Masalah Hukum, jilid 48, no. 4 (2019): h. 319. 
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suatu realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan kemudian 

dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan tertentu, dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis 

normatif. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada teori 

pembatasan kekuasaan perspektif siyasah syari’iyyah dan penelitian ini 

menggunakan pendekatan yuridis dan teologis syar’i.19 

4. Putra Perdana Ahmad Saifulloh dkk. (2023), jurnal dengan judul 

penelitian “Reformasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam 

Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. Dalam penelitian ini 

membahas dinamika Jabatan Kepala Desa dalam Peraturan Perundang-

Undangan; dan Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Satu 

Periode dengan masa jabatan tujuh tahun Melalui Reformasi Sumber 

Hukum Formil Desa. Penelitian ini mendapatkan hasil yang dimana 

bahwa Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Peraturan Perundang-

Undangan mengalami dinamika, hingga puncaknya mengalami 

perpanjangan dalam Undang-Undang Desa, yaitu enam tahun dan 

dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan, dan diperkuat 

Putusan MK No.42/PUU-XIX/2021. Dan menemukan gagasan bahwa 

Masa Jabatan Kepala Desa Satu Periode dengan masa jabatan tujuh 

tahun bisa terimplementasi dengan jalan melakukan amandemen 

formal UUD 1945 Kelima; Merevisi Undang-Undang Desa; dan 

menjadikan Masa Jabatan Satu Periode dengan masa jabatan tujuh 

tahun sebagai Konvensi Ketatanegaraan. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-

 
19Dudi Warsudin dan Hayatun Hamid, “Kajian Teoritis terhadap Rencana 

Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan dengan Konsep Negara 
Hukum dan Prinsip Demokrasi”, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, vol. 10, no. 1 
(2023): h. 422. 
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undangan, historis, kasus, dan konseptual. Perbedaan dari penelitian 

ini dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada metode dan fokus 

penelitian yang akan dilakukan, yaitu fokus penelitian yang akan 

dilakukan terletak pada pembatasan masa jabatan kepala desa dalam 

konsep pembatasan kekuasaan perspektif siyasah syar’iyyah dengan 

menggunakan pendekatan yuridis dan teologis syar’i.20 

5. Eveline Suhunan dkk. (2023), jurnal penelitian ini berjudul “Analisis 

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif 

Demokrasi dan Konstitusi”. Berdasarkan penelitian dalam jurnal 

tersebut peneliti mendapatkan hasil bahwa wacana perpanjangan masa 

jabatan kepala desa sangat terlalu panjangan dan bertentangan dengan 

dengan cita-cita hukum dan konstitusi yang menghendaki adanya 

pembatasan kekuasaan dan menghindari abuse of power. Norma 

tersebut terlihat ingin mengesampingkan adanya pembatasan 

kekuasaan. Padahal, norma-norma yang diatur dalam setiap peraturan 

perundang-undangan seharusnya memuat pembatasan kekuasaan. 

Dan, wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa juga bertentangan 

dengan prinsip negara demokrasi karena dalam negara demokrasi 

setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk 

menduduki posisi atau jabatan tertentu. Sehingga dengan masa jabatan 

kepala desa yang terlalu lama tentu nantinya akan menutup 

kesempatan buat masyarakat lain yang ingin menduduki jabatan yang 

sama. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

dikarenakan penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data 

 
20Putra Perdana Ahmad Saifulloh dkk., “Reformasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala 

Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Jurnal Recht Vinding, vol. 12, no, 1 
(2023): h. 63. 
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diakukan dengan menggunakan internet dari sumber yang terpercaya 

seperti jurnal, e-book dan informasi-informasi berita lainnya. 

Perbedaan penelitian pada jurnal ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu penelitian yang akan dilakukan membahas terkait 

perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam konsep pembatasan 

kekuasaan perspektif siyasah syar’iyyah.21 

E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian 

kepustakaan (Library research). Penelitian ini, dikatakan penelitian 

kepustakaan karena tempat diperolehnya data didapat dari data kepustakaan. 

Seorang peneliti, dalam mencari sumber bacaan harus selektif sebab tidak 

semua dapat dijadikan sebagai sumber data. Menurut Sumadi Suryabrata 

paling tidak ada dua kriteria yang dapat digunakan untuk memilih sumber 

bacaan yaitu prinsip kemutahiran (recency) dan prinsip relevansi (relevance). 

Kecuali untuk penelitian historis, perlu dihindarkan penggunaan sumber 

bacaan yang sudah lama dan dipilih sumber bacaan yang mutahir.22 

2. Pendekatan Penelitian  

a. Pendekatan teologis syar’i merupakan pendekatan yang digunakan 

untuk melihat dari segi aspek hukum Islam dalam menganalisis terkait 

pembatasan kekuasaan dalam menjalankan sistem pemerintahan. 

Untuk mencapai hasil yang dari pendekatan teologis syar’i ini, maka 

harus mendasarkan atas kebenaran Tuhan dalam agama Islam melalui 

 
21Eveline Suhunan dkk., ““Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 

Dalam Perspektif Demokrasi dan Konstitusi”, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 
vol. 3, no. 2 (2023): h. 1877. 

22Sumadi Suryabrata, “Metodologi Penelitian”, (Jakarta: Rajawali Pers: 1995): h. 11. 
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al-Qur’an dan hadits dengan menggunakan interpretasi yang ada dalam 

fiqh. Pendekatan ini juga sebagai salah satu pagar otoritatif dengan 

mendasarkan akan kebenaran dalil-dalil agama dalam bernegara. 

b. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan penelitian yang digunakan 

dengan berdasar pada sumber data utama baik yang berkaitan dengan 

peraturan perundang-undangan maupun yang berkaitan dengan teori 

serta konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis data, 

yaitu data primer dan data sekunder: 

a. Data primer, merupakan data hukum yang bersifat otoritatif, artinya 

data hukum primer mempunyai otoritas.23 mencakup ketentuan-

ketentuan peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 

6 Tahun 2014 Tentang  Desa, dan peraturan Perundang-undangan 

lainnya. 

b. Data sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan 

terkait bahan hukum primer.24 Adapun bahan hukum sekunder yang 

digunakan, yaitu data yang berasal dari semua publikasi hukum 

meliputi buku, jurnal-jurnal hukum, skripsi, tesis, makalah hukum, dan 

pendapat para pakar hukum terhadap wacana perpanjangan masa 

jabatan kepala desa di Indonesia. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data ialah sebuah proses mencari, 

mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini dalam 

 
23Pater Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 141. 

24Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press: 2020): 
h. 61. 
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memecahkan masalah yang ada dalam penelitian serta membuktikan 

kebenaran mengenai persoalan-persoalan yang sedang dikaji. Karena pada 

dasarnya jenis penelitian ialah  penelitian kepustakaan (library research) maka 

dengan membaca sebanyak-banyaknya serta melakukan analisa guna 

mencapai kesesuaian terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam 

konsep pembatasan kekuasaan presektif siyasah syar’iyyah. Penulis 

mengumpulkan data teoritis yang bersumber dari literatur berupa buku, 

artikel, jurnal, makalah, koran, jurnal, dokumen, dan situs-situs resmi yang 

memuat informasi mengenai masa jabatan dan periode jabatan kepala desa 

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal yang dapat 

mendukung kelengkapan data didalam penelitian ini. Diharapkan dalam 

analisis data ini dapat menganalisa terkait perpanjangan masa jabatan kepala 

desa di Indonesia dan bagaimana peninjaunnya dalam konsep pembatasan 

kekuasaan perspektif siyasah syar’iyyah. Analisis perpanjangan masa jabatan 

kepala desa kemudian akan disesuaikan relevansinya dengan dampak positif 

dan negatif terhadap sistem ketatanegaraan dan pembangunan desa. Dalam 

penelitian ini menggunakan kerangka berfikir deduktif, yaitu menarik 

kesimpulan berdasarkan alasan-alasan tertentu. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa 

dalam konsep pembatasan kekuassaan perspektif siyasah 

syari’iyyah. 
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b. Untuk mengetahui masa jabatan kepala desa yang ideal perspektif 

siyasah syar,iyyah. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah, adalah untuk memberikan pemahaman yang 

mendalam dan argumentasi yang kuat berdasarkan data fakta yang 

shahih terkait dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa 

dalam konsep pembatasan kekuasaan perspektif siaysah 

syar’iyyah. Kegunaan ilmiah ini juga dapat memberikan landasan 

kokoh untuk pengambilan keputusan dan kebijakan terkait 

masalah tersebut. 

b. kegunaan Praktis, sebagai bahan masukan bagi pihak yang 

berkompeten dibidang hukum, khususnya oleh ahli Hukum Tata 

Negara dalam mengetahui dan meberikan kebijakan serta 

pembatasan kekuasaan pada jabatan kepala desa sesuai dengan 

prinsip pembatasan kekuasaan perspektif siyasah syar’iyyah. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM JABATAN DAN MASA AJABATAN 

A. Pengertian Jabatan 

Kata jabatan termasuk bentuk derevatif kata jabat, artinya memegang, 

menjabat, melakukan pekerjaan baik itu yang memiliki pangkat dan 

sebagainya, atau memegang jabatan suatu pekerjaan. Bentuk kata jabat di 

antaranya penjabat, penjabatan, dan pejabat. Adapun kata jabatan tadi adalah 

pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi, dinas, jabatan.1 

Menurut Nurcholis, jabatan diartikan sebagai kedudukan, artinya yaitu 

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dalam suatu satuan organisasi negara.2 

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi.3 Jabatan 

ialah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau 

berhubungan satu dengan yang lain, dan yang pelaksanaannya meminta 

kecakapan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang juga sama 

meskipun tersebar di berbagai tempat.4 Jabatan juga dapat diartikan sebagai 

suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu 

yang lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang.5 Oleh karena 

 
1Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Revisi, Cet. 3, (Jakarta: 

Pustaka Phoenix, 2009), h. 691. 

2Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta: 
Grasind Media Pratama, 2016), h. 255. 

3Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 
2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Pendahuluan, h. 5. 

4Sugih Arto Pujangkoro, “Analisis Jabatan (Job Analysis)”, h. 3. 

5Sidiq Fiqi Raharjo, “Kejahatan Yang Dilakukan Dalam Masa jabatan (Suatu Perspektif 
Hukum nasional Dan Hukum Islam)”, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN 
Alauddin, 2017), h. 22. 
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jabatan merupakan fiksi atau abstraksi yang oleh hukum diangkat menjadi 

realita hukum yang merupakan personifikasi yang diciptakan oleh hukum.1 

Jabatan merupakan fiksi atau abstraksi yang oleh hukum diangkat menjadi 

realita hukum yang merupakan personifikasi yang diciptakan oleh hukum.2 

Definisi jabatan dapat pula ditarik dari beberapa pendapat yang telah 

dikemukakkan oleh para ahli. Adapun definisi jabatan menurut para ahli, yaitu: 

1. I Gede Astawa:  

Memberikan pengertian jabatan adalah lingkungan kerja tetap yang 

berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan akan 

mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. 

2. E. Utrecht:  

Jabatan adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai 

subjek hukum (person) berwenang melaukan perbuatan hukum 

(rechtshandelingen) baik menurut hukum publik maupun menurut 

hukum privat. Ditambah lagi bahwa jabatan dapat menjadi pihak 

dalam suatu perselisihan hukum (process party) baik diluar 

maupun pada pengadilan perdata dan administrasi. 

3. W. Riawan Tjandra: 

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 

jawab, wewenang dan hak seorag pegawai negeri dalam suatu 

organisasi negara.3 

 
1Yopie Morya Immanuel Patiro, “Antara Perintah Jabatan dan Kejahatan Jabatan 

Pegawai Negara Sipil”, h. 64-65. 

2Yopie Morya Immanuel Patiro, “Antara Perintah Jabatan dan Kejahatan Jabatan 
Pegawai Negara Sipil”, h. 64-65. 

3W. Riawan Tjandra, “Hukum Administrasi Negara”, (Yogyakarta: Universitas Atma 
Jaya, 2008), h. 160. 
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Istilah jabatan ada dua bentuk, yaitu jabatan fungsional dan struktural. 

Kedua istilah ini memiliki makna dan maksud yang berbeda. Jabatan 

fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari fungsinya dalam satuan organisasi 

seperti dokter ahli, dosen, juru ukur.4 Jabatan Fungsional Tertentu adalah 

suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan 

hak seseorang pegawai negeri dalam suatu satuan organisasi yang dalam 

pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan 

tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya di 

syaratkan dengan angka kredit. Jabatan struktural adalah kedudukan yang 

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai 

negeri dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.5 Sementara itu yang 

dimaksud dengan jabatan struktural ialah jabatan yang terdapat dalam 

struktur organisasi atau komunitas tertentu secara formal sehingga tugas, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak pejabat atau pegawai bersangkutan 

sudah diatur. Menurut Nurcholis, jabatan struktural yaitu jabatan yang secara 

tegas dalam struktur organisasi.6 

Jabatan adalah amanah, salah satu arti amanah menurut Rasulullah 

saw., adalah kemampuan atau keahlian dalam jabatan yang akan di pangku. 

Amanah akan terabaikan dan kehancuran akan tiba, manakala jabatan 

diserahkan kepada yang tidak mampu (melaksanakannya). Dalam kaitannya 

 
4Ridwan, “Pembataasan Masa Jabatan Pemimpin Dalam Negara Modern Menurut 

Yusuf Al-Qaradhawi dan Relevansinya Dengan Pasal 7 UUD 1945”, Skripsi (Banda Aceh: Fak. 
Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2021), h. 8. 

5Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 
2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil, Pendahuluan, h. 5.  

6Ridwan, “Pembataasan Masa Jabatan Pemimpin Dalam Negara Modern Menurut 
Yusuf Al-Qaradhawi dan Relevansinya Dengan Pasal 7 UUD 1945”, Skripsi (Banda Aceh: Fak. 
Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2021), h. 8. 
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dengan jabatan itu sendiri, seorang sahabat bernama Abu Dzar pernah 

dinasihati Rasulullah saw.,  
Wahai Abu Dzar! Aku melihat engkau lemah. Aku (lebih) suka untuk (aku 
pesankan) kepadamu suatu (pesan) yang menurutku tepat (untukmu). 
Karena itu, jangan memimpin (walau hanya) dua orang (yang engkau 
pimpin) dan jangan pula (engkau) menjadi wali bagi harta anak yatim”.7 

B. Pengertian Masa Jabatan 

Masa jabatan dikenal sebagai satu kata dasar yang berarti memegang, 

menjabat, dan melakukan pekerjaan yang berdasarkan sebuah jabatan dalam 

suatu pekerjaan.8 Masa jabatan adalah istilah umum yang merujuk kepada 

rentang waktu atau kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk 

memegang suatu jabatan atau tugas-tugas tertentu. Istilah masa jabatan 

biasanya digunakan untuk pemimpin organisasi, partai politik, pimpinan DPR, 

pimpinan nasional, pimpinan lembaga negara, dan pimpinan daerah. 

Sedangkan masa jabatan untuk tugas tertentu biasanya berlaku untuk para 

duta di luar sistem kepemerintahan, semisal duta bahasa, duta anti 

narkoba, duta pariwisata, puteri Indonesia. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia masa memiliki definisi waktu 

atau rangkaian proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. 

Kedua kata ini ketika digabungkan menjadi masa jabatan artinya suatu waktu 

berlangsungnya tugas dalam pemerintahan atau suatu organisasi yang 

berkaitan dengan pangkat dan kedudukannya. Maka dalam permasalahan ini 

yang dimaksud adalah waktu berlangsungnya jabatan kepala desa.9 

 
7Sidiq Fiqi Raharjo, “Kejahatan Yang Dilakukan Dalam Masa jabatan (Suatu Perspektif 

Hukum nasional Dan Hukum Islam)”, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN 
Alauddin, 2017), h. 6. 

8Dendi Sugiono, “Kamus Bahasa Indonesia”, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen 
Pendidikan Nasional, 2008), h. 920. 

9Azizah Ratu Buana Khan, “Problematika Masa Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi 
Berdasarkan Asas Nemo Judex In Causa Sua”, Skripsi, (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN 
Syarif Hidayatullah, 2022), h. 14-15. 

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Waktu
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Masa_jabatan#Jabatan&action=edit&redlink=1
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Organisasi
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Partai_politik
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/DPR
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Nasional
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Lembaga_negara
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Masa_jabatan#Duta_bahasa&action=edit&redlink=1
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Masa_jabatan#Duta_anti_narkoba&action=edit&redlink=1
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Masa_jabatan#Duta_anti_narkoba&action=edit&redlink=1
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Masa_jabatan#Duta_pariwisata&action=edit&redlink=1
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Puteri_Indonesia
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Masa jabatan kepala desa adalah periode waktu yang ditentukan untuk 

seseorang menjabat sebagai pemimpin desa, dalam sejarah perkembangan 

undang-undang desa, masa jabatan kepala desa telah mengalami beberapa 

perubahan. 

C. Klasifikasi Masa Jabatan Politik 

Jabatan Politik dalam administrasi publik adalah pejabat publik hasil 

dari sebuah pemilu atau pemilukada. Jabatan politis, merupakan jabatan yang 

dihasilkan oleh proses politik, misal, Gubernur, wakil gubernur, Presiden/ 

wakil Presiden, beserta para menterinya.10 

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, UUD NRI 1945 dengan jelas 

membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, 

eksekutif dan yudikatif. Lembaga-lembaga negara itulah yang dimaksud secara 

instrumental mencerminkan pelembagaan fungsi-fungsi kekuasaan negara 

yang utama (mainstate functions, principal state functionsi), sehingga lembaga 

negara itu pula yang disebut sebagai lembaga negara utama. Yang 

hubungannya satu dengan yang lainnya diikat oleh prinsip chek and balance.11 

Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 4 

Ayat (1) meliputi: 

a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi 

Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif, anatara lain: 

a) Presiden dan Wakil Presiden; Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 

menegaskan bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden 

 
10Ghazaly Ama La Nora, Ilmu Komunikasi Politik, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2014) 

h. 60. 

11Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tatanegara Indonesia Pasca Amandemen 
UUD 1945, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2011), h. 179. 
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diatur selama 5 (lima) tahun untuk menjabat sebagai Presiden dan 

Wakil Presiden, dan dapat dipilih kembali.12 Masa jabatan Presiden 

dan Wakil Presiden kemudian dipertegas pada Ketetapan MPR 

Nomor XIII/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Pembatasan Masa 

Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI, yang Dimana dalam 

ketetapan tersebut ditegaskan bahwa masa jabatan Presiden dan 

Wakil Presiden lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali 

dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.13 

b) Menteri-menteri; Terkait menteri sebagai pembantu presiden, 

ketentuan Pasal 17 UUD NRI 1945 menerangkan bahwa sejumlah 

menteri-menteri itu di angkat dan diberhentikan oleh presiden.14 

Dalam konteks sistem pemerintahan presidensial, menteri-menteri 

diangkat dan diberhentikan oleh presiden karena ia bertanggung 

jawab kepada presiden. Dalam hal demikian, menteri mempunyai 

pengaruh besar terhadap presiden dalam menentukan politik 

negara yang mengenai departemennya. 

b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi 

Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif, antara lain: 

a) Mahkamah Agung (MA); Undang-Undang mengenai MA mengatur 

bahwa masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda 

Mahkamah Agung selama 5 (lima) tahun. Kemudian dalam pasal 11 

 
12Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Bab I, Pasal 7. 

13Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor Xiii/Mpr/1998 Tahun 1998 Tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil 
Presiden Republik Indonesia, Pasal 1. 

14Sovia Hasanah, “Syarat Menjadi Menteri Yang Wajib Dipenuhi”, Hukum Online.Com, 
24 Maret 2022, https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-menjadi-menteri-yang-
wajib-dipenuhi-lt5b441e6b31404/ (7 Juli 2024). 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-menjadi-menteri-yang-wajib-dipenuhi-lt5b441e6b31404/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-menjadi-menteri-yang-wajib-dipenuhi-lt5b441e6b31404/
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dalam UU Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa Ketua, Wakil 

Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim agung 

diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas 

usul Mahkamah Agung karena: a. meninggal dunia; b. telah berusia 

70 (tujuh puluh) tahun; c. atas permintaan sendiri secara tertulis; d. 

sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) 

bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan 

dokter; atau e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.15 

b) Mahkamah Konstitusi (MK); Undang-Undang mengenai MK 

mengatur masa jabatan hakim konstitusi sama seperti Presiden dan 

Wakil Presiden, yaitu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih 

kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.16 

c) Komisi Yudisial (KY); Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan 

oleh presiden dengan persetujuan DPR untuk masa jabatan 5 tahun 

dan selanjutnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan, 

untuk setiap lowongan keanggotaan KY oleh DPR di usulkan tiga 

orang.17 

c. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi 

Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif, antara lain: 

a) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); MPR merupakan lembaga 

permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga 

negara. Aturan mengenai masa jabatan ketua MPR, wakil ketua dan 

 
15Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah 
Agung, Pasal 11. 

16Novianto Murti Hantoro, “Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya 
terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman”, 2020, h. 192. 

17Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tatanegara Indonesia Pasca Amandemen 
UUD 1945, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2011), h. 227. 
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anggota majelis MPR diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 

17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. Yang dimana aturan tersebut termuat 

dalam pasal 7 ayat (2) mengenai masa jabatan anggota MPR adalah 

5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota MPR yang baru 

mengucapkan sumpah/janji.18 

b) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); DPR terdiri atas anggota partai 

politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan 

umum. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang 

berkedudukan sebagai lembaga negara. Masa jabatan anggota DPR 

termuat dalam UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 

Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bab III Pasal 76 ayat (4). Dalam 

pasal tersebut di katakana bahwa masa jabatan anggota DPR adalah 

5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru 

mengucapkan sumpah/janji.19 

c) Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Dewan Perwakilan Daerah 

merupakan lembaga Negara yang terdiri atas wakil-wakil daerah 

Provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum, dimana Anggota 

Dewan Perwakilan Daerah tersebut berasal dari setiap Provinsi 

 
18Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 

Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bab II, Pasal 7, Ayat (2). 

19Republik Indonesia, UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Bab III, Pasal 76, Ayat (4). 
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ditetapkan sebanyak empat orang, dimana jumlah seluruh Anggota 

Dewan Perwakilan Daerah tidak melebihi dari 1/3 (sepertiga) dari 

jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang kemudian 

keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Presiden, 

berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang 

bertempat tinggal di ibukota negara Republik Indonesia, dan 

dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota 

Dewan Perwakilan Daerah yang baru mengucapkan sumpah/janji.20 

d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan 

Fungsi pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang. 

Dari ketiga kelembagaan negara Indonesia tersebut, bahwasannya 

Lembaga negara tersebut memiliki masa satu masa jabatan yang sama yaitu 5 

tahun. Yang masing-masing diatur dalam undang-undang. Hal ini berkaitan 

pula dengan pemerintahan desa yang masuk dalam kategori lembaga negara 

diranah eksekutif. Karena kepala desa berperan sebagai pengambil keputusan 

yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, 

serta kepentingan masyarakat setempat. 

Dalam berbagai literatur, istilah jabatan politik baru populer setelah 

zaman reformasi itu digulirkan, yakni pasca lengsernya Soeharto sebagai 

penguasa orde baru pada waktu itu. Sebelum zaman reformasi, istilah jabatan 

politik belum 3 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian begitu akrab di 

telinga publik. Pada zaman itu istilah untuk menyebut jabatan politik lebih 

dikenal dengan istilah jabatan negara, dan pejabatnya disebut dengan pejabat 

 
20Naruddin dan Ahmad Muhasim, Hukum Tatanegara Indonesia, (Lombok: CV. Alfa 

Press, 2022), h. 321. 
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negara. Sampai hari ini istilah untuk pejabat negara sepertinya diwarisi oleh 

pemerintahan sekarang, ini dibuktikan dengan masih seringnya kita dengar 

istilah tersebut. Secara sederhana jabatan politik bisa dimaknai sebagai 

jabatan yang ditentukan oleh sebuah proses politik. Dalam hal ini bisa 

dicontohkan untuk di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kita mengenal 

proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yakni pemilihan 

gubernur dan wakil gubernur di tingkat provinsi serta pemilihan bupati/wali 

kota beserta wakil di tingkat kabupaten dan kota. Jabatan seperti kepala 

daerah baik itu gubernur, bupati/wali kota beserta wakil di atas merupakan 

jabatan politik. Karena merupakan jabatan politik, maka ada kewenangan yang 

melekat dari jabatan tersebut. 

Kepala desa termasuk dalam jabatan politik karena melalui pemilihan 

langsung, yang dimana kepala desa dipilih langsung oleh warga desa melalui 

proses pemilihan umum, yang merupakan salah satu ciri khas jabatan politik. 

Pemilihan ini menunjukkan adanya kepercayaan dan mandat dari masyarakat 

untuk memimpin dan mengelola desa. Kepala desa memiliki kewenangan yang 

signifikan dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan, pelayanan 

publik, dan pengelolaan anggaran di desa. Tugas-tugas ini mencerminkan 

peran politik dalam mengatur dan memimpin masyarakat. Kepala desa 

berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dan pusat di 

tingkat desa. Mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan 

pemerintah serta menjembatani komunikasi antara masyarakat desa dan 

pemerintah yang lebih tinggi. Kepala desa memiliki pengaruh langsung 

terhadap kebijakan-kebijakan lokal yang berdampak pada kehidupan sehari-

hari masyarakat desa. Mereka memainkan peran penting dalam perencanaan 

dan pelaksanaan program-program pembangunan di desa. Kepala desa 
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berfungsi sebagai figur sentral dalam demokrasi lokal, memastikan partisipasi 

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memperkuat 

keterlibatan warga dalam pemerintahan desa. 

D. Kepala Desa Sebagai Jabatan Politik 

Desa sebagai suatu organisasi kekuasaan pemerintahan memiliki 

struktur yang berpusat pada kepala desa yang adakalanya didampingi oleh 

aparatur desa lainnya, seperti sekertaris desa, dll. Beralihnya satu era 

kekuasaan ke era kekuasaan lainnya menandai bahwa keberadaan kepala desa 

lebih diposisikan selaku pejabat pemerintahan daripada abdi masyarakat. 

Sartono Kartodirdjo, dkk, mencatat bahwa dengan dilancarkannya beragam 

proyek pedesaan, para pamong desa lebih banyak berfungsi sebagai extension 

(kepanjangan) birokrasi supra-desa. Melalui pamong desa, pelaksanaan 

proyek diturunkan dari atas, sehingga secara otomatis mereka menjadi bagian 

terbawah dari hierarki birokasi dengan segala konsekuensinya.21 Hal di atas 

dikuatkan oleh pandangan Wertheim yang mengatakan bahwa di daerah 

pedesaan, status kepala desa ditingkatkan melebihi apa yang telah digariskan 

oleh hukum adat. kepala desa menjadi pemegang otoritas dan memerankan 

diri selaku alat pemerintah pusat. 

Pada masa Kolonial Belanda hidup sebagai pejabat bumiputra adalah 

laku hidup yang dimimpikan banyak orang. Alih-alih menjabat sebagai bupati, 

sekelas kepala desa saja memiliki kuasa yang luar biasa besar. Bisa menjabat 

seumur hidup pula. Padahal, kepala desa tak seperti bupati atau demang yang 

digaji rutin Belanda. Semua itu karena kepala desa mampu melanggengkan 

 
21Riza Multazam Luthfy, “Kedudukan Kepala Desa Dan Sekertaris Desa (Analisis 

Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dalam Perspektif 
Politik Hukum Indonesia)”, Ringkasan Disertasi, (Yogyakarta, PPs Hukum Universitas Islam 
Indonesia, 2022), h. 65. 
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kerja-kerja pemerintah kolonial dengan baik hingga pelosok negeri. Di masa 

Tanam Paksa (1830-1870), misalnya, mereka jadi kaki tangan Belanda yang 

bertugas memastikan segala macam tanaman ekspor milik Belanda ditanam 

oleh penduduk desa yang notabene petani. Keterlibatan mereka dalam proyek 

pemerintah termasuk tanam paksa kerap mendapat imbalan besar. 

Pemasukan itu bertambah banyak seiring kepala desa memiliki kuasa menarik 

pajak desa dan mereka mendapatkan hak menggelolah tanah lungguh–tanah 

milik desa untuk membiayai gajinya sendiri.  

Besarnya pengaruh kepala desa membuat jabatan itu jadi rebutan. 

Setiap orang ingin bekerja sebagai kepala desa. Namun, untuk dapat 

berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa tak mudah. Minimal calon kepala 

desa harus mendapatkan restu dari pejabat Belanda. Restu itulah yang 

kemudian memungkin seorang kepala desa dapat menjabat bertahun-tahun 

lamanya. Bahkan, tak jarang jabatan itu dilakoni seumur hidup. Asal kepala 

desa itu lihai menjaga hubungannya dengan pemerintah Kolonial Hindia 

Belanda.22 

Dalam Hukum Tata Negara, Pemerintahan Desa digolongkan sebagai 

bagian dari pemerintahan eksekutif, yang secara spesifik dapat dimasukkan 

sebagai kekuasaan pemerintahan daerah.23 Sebagaimana dinyatakan di dalam 

UU Desa, tepatnya pada Pasal 1 Butir 2 dan 3 UU Desa. Dengan demikian, 

kewenangan eksekutif tertinggi desa dipegang oleh seorang pejabat 

pemerintahan yang lazimnya disebut sebagai Kepala Desa (Kades). Dengan 

kedudukannya yang memiliki kekuasaan administrasi pemerintahan paling 

 
22VOI, “Pada Masa Penjajahan Belanda, Kepala Desa Bisa Menjabat Seumur Hidup”, 

Situs Resmi VOI, https://voi.id/memori/245976/pada-masa-penjajahan-belanda-kepala-
desa-dapat-dijabat-seumurhidup (19 Januari 2023), Diakses Pada 15 Juni 2024, 08:17. 

23Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 
2019), h. 327. 

https://voi.id/memori/245976/pada-masa-penjajahan-belanda-kepala-desa-dapat-dijabat-seumurhidup
https://voi.id/memori/245976/pada-masa-penjajahan-belanda-kepala-desa-dapat-dijabat-seumurhidup
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bawah dalam struktur pemerintahan, maka Kades tidak lepas dari prinsip 

pembatasan kekuasaan. Pembatasan itu tidak hanya dimaksudkan dalam 

perihal isi kekuasaan, namun juga dalam hal masa jabatan dan periodisasi 

masa jabatan. Hal demikian bagaimanapun tidak hanya semata ditujukan 

dalam rangka membuka kesempatan terjadinya alih generasi kepemimpinan 

di tingkat desa, melainkan juga guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan. 

Hamdan Zoelva mengatakan pembatasan terhadap masa kepemimpinan 

Jabatan Tunggal (termasuk Kades) perlu dilakukan karena untuk 

keberlangsungan demokrasi mengingat bahaya jika masa jabatan tidak 

dibatasi, yaitu: Seseorang akan otoriter; Abuse of Power; Regenerasi 

kepemimpinan macet; Seseorang bisa menjadi diktator; Dan timbulnya kultus 

individu.24 

Kepala desa adalah pemimpin formal karena ia menerima 

pengangkatan resmi dari pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan desa 

akan lebih sukses jika pelaksanaannya tidak hanya didasarkan kepada 

peraturan-peraturan, tetapi ditunjang pula dengan dasar hubungan pribadi, 

hubungan bathin dan kepemimpinan. Seorang pemimpin mempunyai 

kemampuan untuk memancarkan pengaruhnya terhadap orang lain 

sedemikian rupa sehingga orang ini mentaati pemimpin secara sukarela 

disertai kesadaran dan tanpa paksaan. Seni dan pengetahuan kepemimpinan 

harus dipelajari dan dikuasai oleh kepala desa dan diterapkan. Dengan 

demikian kepala desa menjadi pemimpin informal.25 

 
24Amancik, dkk., “Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem 

Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Jurnal Rechts Vinding, vol. 12, no. 1 (2023): h. 65. 

25Arief Sumeru, “Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa”, Jurnal JKMP, vol. 4, no. 1 (2016): h. 49. 
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Kedudukan kepala desa atau yang disebut nama lain disebut dibantu 

perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang di atur 

dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. 

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu 

merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain 

mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan 

negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.26 

Kepala desa melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa 

berdasarkan kewenangan, hak dan kewajiban serta larangan dengan 

menggunakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditegaskan 

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 24, sebagai 

berikut:  

1. Kepastian hukum; 

2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan; 

3. Tertib kepentingan umum; 

4. Keterbukaan; 

5. Proporsionalitas; 

6. Profesionalitas; 

7. Akuntabilitas; 

8. Efektivitas dan efisiensi; 

9. Kearifan lokal; 

10. Keberagaman; dan  

 
26Arief Sumeru, “Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa”, Jurnal JKMP, vol. 4, no. 1 (2016): h. 48. 
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11. Partisipatif.27 

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa, maka secara 

hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karena itu untuk efektif 

harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau 

memberikan mandat. Agar kepala desa tidak “terjebak pada pelanggaran 

hukum” maka kepala desa diberikan larangan sebagaimana ditegaskan, Pasal 

29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai berikut: 

merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan 

diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, 

menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, melakukan 

tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat 

tertentu, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa, 

melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau 

jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang 

akan dilakukannya, menjadi pengurus partai politik, menjadi anggota 

dan/atau pengurus organisasi terlarang, merangkap jabatan sebagai ketua 

dan/atau anggota badan permusyawaratan desa, anggota dewan perwakilan 

rakyat republik indonesia, dewan perwakilan daerah republik indonesia, 

dewan perwakilan rakyat daerah provinsi atau dewan perwakilan rakyat 

daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan 

perundangan-undangan, ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye 

pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah, melanggar sumpah/janji 

 
27Arief Sumeru, “Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa”, Jurnal JKMP, vol. 4, no. 1 (2016): h. 50 
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jabatan; dan meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-

turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.28

 
28Arief Sumeru, “Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa”, Jurnal JKMP, vol. 4, no. 1 (2016): h. 52-53. 
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BAB III 

PEMBATASAN KEKUASAAN 

A. Sejarah Lahirnya Konsep Pembatasan Kekuasaan 

Berawal  dari buku Two Treaties on Civil Government yang diterbitkan 

tahun 1660 Masehi, Jhon Lock mengemukakan kritik terhadap kekuasaan 

absolut raja-raja yang dukungan teoritis dari beberapa ahli piker pada waktu 

itu, antara lain Sirt Robert Filmer melalui tulisannya Patriarcha. Jhon Locke 

sekaligus memberikan landasan pembenaran terhadap revolusi gemilang (the 

Glorius revolution) tahun 1688, perebutan kekuasaan antara Kerajaan dan 

parlemen Inggris yang pada akhirnya dimenangkan oleh parlemen. Jhon Lock 

adalah orang pertama yang menantang absolutism raja-raja dengan 

mendukung pembatasan kekuasaan politik terhadap raja. Beliau mendasarkan 

pendapatnya kepada kondisi alami manusia dan kontrak sosial yang 

melahirkan negara. 

Hal ini kemudian diperkuat oleh Montesquieu dengan Trias Politica-

nya, dan diterapkan pertama kali oleh The Framers of US Constitution, melalui 

proses penyaringan secara selektif dari Montesquieu dan dipadukan dengan 

visi dan pengalaman bernegara mereka yang berciri khas kebebasan politik 

dan supermasi hukum. Bahkan menurut Louis Fisher, “The product was more 

theirs than his” (pemisahan kekuasaan lebih merupakan kreasi konstitusi 

Amerika Serikat, ketimbang Montesquieu). 

Menurut Montesquieu dalam bukunya L’ Esprit des Lois (1784) atau 

dalam Bahasa Inggris-nya The Spirit of The Laws, yang membagi kekuasaan 

negara dalam tiga bagian kekuasaan yaitu: 

1. Kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang; 

2. Kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana undang-undang; 
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3. Kekuasaan yudikatif sebagai penegak atau untuk menghakimi.1 

Oleh sebab itu, prinsip kedaulatan rakyat selain diwujudkan dalam 

bentuk peraturan perundang-undangan yang akan dihasilkan juga tercermin 

dalam struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintah yang 

menjamin tegaknya sistem hukum (law eforcement) dan berfungsinya 

demokrasi. Dari sisi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat diorganisasikan 

melalui dua pilihan cara, yaitu pemisahan kekuasaan (separation of power) 

atau pembagian kekuasaan  (distribution atau division of power). Konsep 

pemisahan kekuasaan bersifat horizontal  dalam arti pemisahan kekuasaan 

kedalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang 

sederajat dan saling mengimbangi (chek and balences). 

Terdapat uraian menarik dari jimly Ashddiqie mengenai nomeklatur 

separation of power dan division of power. Jimli mengungkapkan, sebagai 

sandingan atas konsep pemisahan kekuasaan, para ahli  biasanya 

menggunakan pula istilah division atau distribusion of power. Pada konteks 

tertentu, ada pula sarjana yang mrnggunakan istilah division of power sebagai 

genus, sedangkan separation of power merupakan spesies-nya. Bahkan, Arthur 

Mass, misalnya membedakan pengertian devision of power dan territorial 

devision of power. Pengertian pertama bersifat fungsional sedangkan yang 

bedua bersifat kewilayahan dan kedaerahan. Dari uraian ini menandakan 

bahwa sistem pemisahan kekuasaanada dua yaitu bersifat vertikal, horizontal 

dan materiil, formil. 

Istilah konstitusionalisme tercipta pada peralihan abad ke 18-19 untuk 

menegaskan doktrin Amerika tentang supermasi UUD (konstitusi tertulis) di 

atas undang-undang yang diundangkan sebagai produk badan legislatif. 

 
1M. Iwan Setiawan dan Siti Khoiriah, Ilmu Negara, (Jakarta: PT. RajaGravindo Persada, 

2016), h. 99-100. 
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Sebagai ide dan praktis modren dalam kehidupan kenegaraan modren, apa 

yang dipahami sebagai konstitusionalisme sebenarnya telah bisa dijumpai 

dalam kehidupan polis-polis (negara kota) di Eropa Barat pada abad ke-11 dan 

12. Jadi jauh pada masa penegasan doktrin yang disebutkan di atas. Namun 

sebagai awal perkembangan, ia hanya berlaku dalam ruang lingkup kehidupan 

lokal disebabkan pada waktu itu belum dikenal konsep negara bangsa seperti 

sekarang ini. Disebutkan, berbagai konstitusi sebagian sudah tertulis dalam 

dokumen-dokumen yang disebut chartula, charta, atau, charte (charter). Ide 

konstitusionalisme mencapai perkembangannya dan dituangkan dalam 

konstitusi-konstitusi berbagai polis di Eropa Barat yang mengakui kekuasaan 

pemerintah untuk menarik pajak, membuat uang, membentuk bal tentara, 

membuat perjanjian damai dengan atau menyatakan perang terhadap polis 

lain. Kekuasaan pemerintah itu sudah di batasi  atau diimbangi pula dengan 

cara menentukan hak-hak konstitusional warga kota seperti hak untuk 

memilih pejabat, mempersenjatai diri, memperoleh jaminan kebebasan dan 

untuk mendapatkan keadilan melalui proses yang jujur dan adil. Dengan 

demikian dapat dipahami bahwa munculnya konsep konstitusi yang dikenal 

dizaman modrn berawal dari suatu ide untuk membatasi kekuasaan para 

penguasa setidak-tidaknya secara teoritik dan normatif oleh hukum.2 Ide 

konstitusionalisme sebagaimana tumbuh kembang dibumi asalnya, Eropa 

Barat dapat dipulangkan kedua esensinya. Esensi pertama ialah konsep negara 

hukum (atau di negeri-negeri yang terpengaruh oleh sistem hukum Anglo 

Saxon disebut ruleof law), yang menyatakan bahwa kewajiban hukum secara 

universal mengatasi kekuasaan raja, pemerintah dan/atau negara, dan 

sehubungan dengan itu hukum akan mengontrol politik (dan tidak 

 
2Syafnil Effendi, “Konstitusionalisme Dan Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Sejarah”, 

Jurnal Humanus, vol. X, no. 1 (2011): h. 73-74. 



36 
 

 
 

sebaliknya). Esensi yang kedua ialah konsep hak-hak sipil warga negara 

dijamin oleh konstitusi, dengan dasar legitimasinya yang cuman dapat 

diperoleh dari konstitusi-konstitusi itu saja. 

Doktrin checks and balances klasik yang merupakan pertumbuhan awal 

ketatanegaraan modern, yang dalam perkembangannya kemudian mengalami 

tahap yang lebih kompleks. Model pemisahan kekuasaan negara yang klasik 

atau konvensional dengan tiga cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif, 

dan yudikatif seperti yang dianut oleh John Locke dan Montesqieue, tidak lagi 

memadai, berkenaan dengan pertumbuhan tugas negara dalam konsepsi 

negara kesejahteraan yang menyebabkan kelembagaan negara yang timbul 

semakin beragam dan kompleks. Teori klasik pemerintahan yang ditandai oleh 

pemikiran liberalisme, menganut pendirian bahwa pemerintahan itu harus 

terbatas dan ramping, karena tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak 

individu. Teori klasik tentang pemisahan yang membagi kekuasaan dalam tiga 

cabang kekuasaan negara, dimaksudkan untuk mencegah adanya cabang 

kekuasaan negara yang memiliki kewenangan atau kekuasaan yang terlalu 

besar. 

B. Pembatasan Kekuasaan Sebagai Pilar Demokrasi 

Sumber-sumber kekuasaan telah terjadi proses demokratisasi dalam 

praktek pelaksanaan kekuasaan oleh penguasa. Ini berarti juga, kekuasaan 

yang dimiliki oleh seorang penguasa, semakin lama semakin terbatas. Dan 

memang, adanya kekuasaan yang terbatas dalam arti terdapat keseimbangan 

peran dan wewenang antar lembaga-lembaga politik dalam suatu negara ini, 

merupakan salah satu wujud utama dari ciri negara demokrasi. Pentingnya 

pembatasan terhadap kekuasaan negara atau pemerintah ini didasari oleh 

falsafah Lord Acton yang menyatakan bahwa manusia yang mempunyai 
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kekuasaaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia 

yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya 

(power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely). Dalam 

termonilogi ilmu hukum tata negara, penyalahgunaan kekuasaan oleh 

pemerintah ini disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad.3 

Masih dalam konteks pembatasan kekuasaan khususnya di Indonesia 

Amir Santoso mengemukakan ilustrasi menarik mengenai perlunya 

penciptaan mekanisme Check and Balances dalam sistem politik Indonesia. 

Menurut Santoso, DPR dan Mahkamah Agung perlu diberikan kekuasaan yang 

memadai untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif, sehingga dalam 

melaksanakan tugasnya, eksekutif dapat dicegah untuk tidak melampaui 

batas-batas wewenangnya atau mencoba melakukan akumulasi kekuasaan. 

Sebaliknya, agar lembaga legislatif dan yudikatif tidak over acting dalam 

melakukan pengawasan, maka pihak eksekutif perlu dilengkapi dengan 

seperangkat ketentuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan 

kekuasaan oleh DPR dan Mahkamah Agung. Dengan demikian, ketiga lembaga 

tersebut akan saling menjaga agar tidak saling melampaui batas wewenang 

masing-masing dan agar terpacu untuk melakukan tugasnya secara optimal.4 

Perihal demokrasi, seperti diketahui bahwa konsep negara hukum 

mulanya tidak hanya membatasi kekuasaan yang berlandaskan pada 

kedaulatan rakyat saja, tapi dapat pula berlandaskan pada kekuasaan raja-raja 

seperti dalam paham autokrasi. Singkatnya, suatu Negara hukum belum tentu 

menganut paham demokrasi. Namun, karena keberadaan paham demokrasi 

 
3Tri Widodo W. Utomo, “Pembatasan Kekuasaan Pemerintah dan Pemberdayaan 

Demos”, h. 7-8. 

4Tri Widodo W. Utomo, “Pembatasan Kekuasaan Pemerintah dan Pemberdayaan 
Demos”, h. 8. 
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dalam negara hukum pada gilirannya memberikan kekhasan tersendiri 

dibandingkan dengan autokrasi atau bahkan teokrasi, maka paham demokrasi 

kemudian dianggap lebih ideal. Utamanya, sumber legitimasi demokrasi 

didasarkan pada kekuasaan rakyat, alih-alih pada satu orang atau kelompok 

tertentu. Beberapa pertimbangan yang membuat demokrasi menjadi pilihan 

politik setidak-tidaknya yaitu: pertama, demokrasi sangat menghargai posisi 

rakyat baik dalam konteks prosedur demokrasi maupun dalam hal praktek 

kekuasaan negara secara umum. Kedua, demokrasi mengandung sejumlah 

nilai yang harus mengejawantah dalam tataran praktik demokrasi seperti 

keadilan, kejujuran, transparansi, partisipasi, pemberdayaan, dan non 

diskriminasi.5 Di sisi lain, Menancapnya paham demokrasi dalam konsepsi 

Negara hukum seolah mempertegas bahwa hukum yang membatasi kekuasaan 

Negara dengan sendirinya harus dinilai sebagai penjelmaan dari rakyat yang 

berdaulat. Berkembanglah kemudian pemaknaan yang menyetarakan antara 

daulat rakyat dan daulat hukum. 

Sementara itu perihal konstitusi, bagaimanapun keberadaan konstitusi 

yang terdapat di suatu Negara hukum yang demokratis memang pada 

dasarnya dimaksudkan mengatur pembatasan kekuasaan negara. Dengan kata 

lain, diskursus pembatasan kekuasaan dalam Negara hukum selain 

berhubungan dengan demokrasi, juga amat bersangkut paut dengan 

konstitusi. Kaitannya dengan hal itu, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa:  
Salah satu ciri negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut the rule 
of law atau dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut rechtsstaat, adalah 
adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan 
negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian 
menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, 
konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau 
constitutional state, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam 
konteks yang sama, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat 

 
5Sri Hastuti Puspitasari, “Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Demokrasi 

Konstitusional”, Jurnal Konstitusi, vol. 8, no. 3 (2011): h. 374. 
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disebut pula dengan istilah constitutional democracy yang dihubungkan 
dengan pengertian negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum6. 

Senada dengan yang diuraikan Jimly Asshiddiqie di atas, King Faisal 

Sulaiman dengan mengutip James T. McHugh menegaskan bahwa pada 

prinsipnya salah satu karakter utama konstitusi ialah merupakan suatu 

instrumen yang legitimate untuk membatasi kekuasaan pejabat pemerintah.7 

Hal yang sama disampaikan pula oleh Daniel Lev bahwa, secara historis, 

munculnya pemerintahan konstitusional selain berhubungan dengan upaya 

membatasi Negara, namun juga membatasi kekuasaan para pengelolanya.8 

Artinya, persoalan pembatasan kekuasaan sesungguhnya tidak hanya 

berkaitan erat dengan ide pemisahan kekuasaan (separation of power) atau 

pembagian kekuasaan (division of power) tentang pengaturan kekuasaan antar 

organ-organ dan fungsi-fungsi kekuasaan Negara, tapi juga berkenaan 

bagaimana membatasi kekuasaan para pejabat pemerintah atau pengelola 

Negara. Termasuk dalam konteks ini ialah terkait pembatasan terhadap masa 

jabatan dan periodisasi masa jabatan pemerintah.9 

Berkaitan dengan masalah masa jabatan Kades jika dipandang dari 

sudut pandang ilmu politik, maka hukum acapkali dijadikan sebagai sarana 

dari elite yang memegang kekuasaan, sedikit banyak telah dipergunakan 

sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya, atau menambah serta 

mengembangkannya. Jika dikaitkan dengan Pasal 39 UU Desa, maka muncul 

asumsi yang menekankan bahwa Pasal 39 UU Desa dibentuk dengan maksud 

 
6Jimly Asshiddiqie, Op. Cit., h. 281. 

7King Faisal Sulaiman, Teori dan Hukum Konstitusi, (Bandung: Nusamedia, 2019), h. 
21. 

8Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, 
(Jakarta: LP3ES, 1990), h. 476. 

9t Jimly Asshiddiqie, Op. Cit., h. 283-288. 
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agar Kades yang memegang kekuasaan dapat menggunakan Pasal 39 UU Desa 

sebagai instrumen melanggengkan kekuasaan.10 

Dari asumsi ini telah muncul kesadaran hukum yang kuat di kalangan 

masyarakat untuk mengkaji secara kritis kaidah-kaidah hukum tata negara 

yang mengatur masa jabatan Kades. Hal ini merupakan perkembangan yang 

menggembirakan, karena ternyata kesadaran masyarakat dalam melakukan 

perubahan di era reformasi memberikan implikasi kuat terhadap upaya agar 

dapat terwujud pemerintahan yang lebih demokratis dan bermartabat. 

Sehubungan dengan kekuasaan Kades, maka yang diutamakan adalah bahwa 

Kades mendapat legitimasi politik yang kuat dari rakyat. Rakyat yang 

kedaulatannya dijamin UUD 1945 menginginkan seseorang yang mengemban 

tugas-tugasnya dapat menunjukkan prestasi yang besar, yang bermanfaat bagi 

upaya meningkatkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta menjaga 

keutuhan bangsa dan negara. Karenanya, seorang Presiden seharusnya 

memiliki sense of social justice yang tinggi, jujur, berwibawa, dan memiliki 

kepemimpinan yang kuat.11 

Dalam perspektif negara demokratis, perlu difahami apa yang 

dikatakan Aristoteles, bahwa masalah penting untuk disoroti yang bersangkut 

paut dengan pemegang kekuasaan itu adalah adalah bukan sematamata 

mencari orang yang terbaik, melainkan Menyusun hukum yang terbaik, yang 

tidak hanya menjadi sumber kekuasaan dan pedoman bagi Pemerintah harus 

memiliki kewibawaan dan kedaulatan yang tertinggi. Hukum yang menjadi 

sumber kekuasaan dan pedoman bagi Pemerintah haruslah hukum yang 

 
10John Pieris, “Pembatasan Konstitusional Presiden RI”, (Jakarta: Pelangi Cendekia, 

2001), h. 159. 

11John Pieris, “Pembatasan Konstitusional Presiden RI”, (Jakarta: Pelangi Cendekia, 
2001), h. 159-160. 



41 
 

 
 

benar-benar terbaik. Aristoteles menulis bahwa mereka yang ada pada saat 

pemegang kekuasaan negara tidak memegang kekuasaan untuk selamanya, 

tetapi ada pergantian peran antara penguasa dan yang dikuasai. Lebih baik, 

secara periodik dibuat pemilu yang diatur oleh UU, agar mereka yang dikuasai 

dapat diangkat menjadi penguasa dan demikian seterusnya.12 

Dari pendapat Aristoteles dan fikiran-fikiran berbagai pihak yang 

menyoroti kekuasaan Kades, dapat dijelaskan bahwa penciptakan sistem 

politik dan hukum menjadi penting untuk mengatur kehidupan politik dan 

demokrasi suatru negara. Dalam konteks itu, sistem politik dapat memberikan 

gambaran yang tepat mengenai kekuasaan dan lamanya masa jabatan Kades. 

Sedangkan, hukum mengatur pembatasan kekuasaan dan pembatasan masa 

jabatan Kades. Untuk itulah urgen untuk dibangun pembatasan masa jabatan 

Presiden yang sejalan dan sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi 

karena hal inilah perwujudan prinsip-prinsip Konstitusionalisme.13 

C. Pembatasan kekuasaan Kepala Desa Dalam Peraturan Perundang-

undangan 

Secara konstitusi, aturan mengenai pemerintah daerah dan desa telah 

diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD NRI 1945), serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam UUD 

NRI 1945, peraturan mengenai pemerintah daerah diatur dalam Pasal 18 Ayat 

(1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia dibagi menjadi daerah 

provinsi, di mana provinsi dibagi-bagi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil 

termasuk kabupaten dan kota. Selanjutnya, dalam Pasal 18 Ayat (2) UUD NRI 

 
12J. Rapar, Filsafat Politik Aristoteles, (Jakarta: Rajawali Press, 1988), h. 56. 

13Amancik, “Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem 
Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Jurnal Rechts Vinding, vol. 12, no, 1 (2023): h. 71-73. 
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1945, Wilayah-wilayah tersebut diberi wewenang untuk melaksanakan 

prinsip otonomi daerah dan tugas bantu-membantu. Wilayah-wilayah yang 

memiliki otonomi, dalam menjalankan tugas mereka, mengacu pada hukum 

yang berlaku.14 

Aturan mengenai jangka waktu kepemimpinan kepala daerah dan desa 

tidak diatur dalam konstitusi karena UUD NRI 1945 bersifat kaku. Oleh karena 

itu, diperlukan peraturan perundang- undangan mengenai jangka waktu 

kepemimpinan kepala daerah dan desa. Pada prinsipnya, UU Nomor 22 Tahun 

1999 memiliki tujuan untuk menjadikan desa sebagai unit terkecil dalam 

sistem pemerintahan yang mampu mengatur wilayahnya sendiri. Tujuan ini 

sejalan dengan pendapat Luthfy yang menyatakan bahwa produk legislasi 

pengganti UU Nomor 5 Tahun 1979 bertujuan untuk mengembalikan posisi 

desa sebagai komunitas yang mengatur dirinya sendiri.15 

Selain untuk meningkatkan kemandirian daerah, dikeluarkannya 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 juga bertujuan untuk membatasi 

kekuasaan kepala desa. Pada era Orde Baru, kepala desa berfungsi sebagai 

perpanjangan tangan pemerintah pusat sehingga aktivitas politiknya terbatas 

dan terkendali secara eksklusif. Pembatasan periode kepemimpinan dilakukan 

untuk memotong kekuasaan kepala desa, yang sebelumnya berlangsung 

selama 8 tahun, menjadi 5 tahun. Mengenai masa jabatan kepala desa, diatur 

dalam Pasal 41 UU Nomor 22 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Kepala 

Daerah mempunyai masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya 

untuk sekali masa jabatan.” Dengan demikian, setelah undang-undang ini 

 
14Pamungkas, B. A, “Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa”, Jurnal Usm Law Review, vol. 2, no. 2 (2019): h. 210. 

15 Riza Multazazm Luthfy, “Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi”, 
Jurnal Masalah-Masalah Hukum, vol. 48, no. 4 (2019): h. 319. 
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diberlakukan, kepala desa hanya dapat memimpin selama 5 tahun dan dapat 

terpilih kembali untuk satu periode kepemimpinan berikutnya, atau kepala 

desa dapat memimpin selama 10 tahun (2 periode). Ketentuan ini bertujuan 

untuk mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang 

dilakukan oleh kepala desa. Karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan 

perubahan dinamika masyarakat dan tuntutan pelaksanaan otonomi, 

pemerintah mengesahkan regulasi baru yaitu Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagai pengganti UU Nomor 22 

Tahun 1999. 

Pada prinsipnya, secara umum ketentuan dalam UU tersebut hampir 

identik dengan UU Nomor 22 Tahun 1999. Hanya ada perbedaan dalam 

ketentuan mengenai batasan periode kepemimpinan kepala desa, dengan 

perbedaan satu tahun dalam periode kepemimpinan. Seperti yang tercantum 

dalam Pasal 204 UU Nomor 32 Tahun 2004, yang menyatakan: “Masa jabatan 

kepala desa adalah 6 (enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 

(satu) kali masa jabatan berikutnya.”. Hal tersebut hampir serupa dengan 

peraturan sebelumnya yang juga menegaskan bahwa jika kepala desa terpilih 

kembali, dia dapat memimpin selama 1 (satu) periode setelah berakhirnya 

periode sebelumnya. Pembatasan periode kepemimpinan ini dilakukan untuk 

memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memimpin desa. Seperti 

yang diketahui, sistem demokrasi menegaskan kesetaraan hak bagi semua 

warga negara, termasuk dalam pemilihan pemimpin daerah. Tidak ada aturan 

khusus yang mengharuskan seseorang memiliki status sosial yang tinggi untuk 

menjadi kepala desa. Selama memenuhi persyaratan yang diatur dalam 

undang-undang, siapa pun memiliki kesempatan menjadi pemimpin desa 
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tersebut. Selain itu, semua elemen masyarakat juga memiliki hak untuk 

berpartisipasi dalam upaya pembangunan desa.  

Pada umumnya, perpanjangan masa jabatan kepala desa hanya 

diperbolehkan satu kali atau satu periode sesuai dengan ketentuan yang 

terdapat dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004. Ini 

berarti setelah masa jabatannya berakhir, kepala desa dapat mencalonkan diri 

dan terpilih kembali untuk satu periode lagi. Namun, ketentuan ini tidak lagi 

berlaku dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa 

masa jabatan kepala desa adalah selama 6 (enam) tahun dan dapat terpilih 

kembali untuk 2 periode. Hal ini diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) UU Nomor 6 

Tahun 2014 sebagai berikut: “Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) 

tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.” Dalam undang-undang UU Nomor 6 

Tahun 2014, dijelaskan bahwa individu dapat menjabat sebagai kepala desa 

dalam waktu 3 (tiga) periode kepemimpinan atau 3 (tiga) kali periode. Oleh 

karena itu, berdasarkan aturan hukum tersebut, seseorang bisa menjadi 

kepala desa selama 18 tahun. Jika dilihat lebih lanjut, isi dalam UU Nomor 6 

Tahun 2014 hampir serupa dengan ketentuan yang tercantum dalam UU 

Nomor 5 Tahun 1979, yang menetapkan batas maksimal kepemimpinan 

kepala desa selama 16 tahun atau 2 (dua) periode dengan masing- masing 

periode berdurasi 8 (delapan) tahun. Inilah yang menjadi anomali dalam 

undang-undang ini. 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan 

kualitas dalam peraturan perundang-undangan yang terbaru. Ini terlihat dari 

penguatan kekuasaan kepala desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Ketentuan 

ini memiliki potensi untuk memberikan peluang kepada seseorang untuk 

menjabat sebagai kepala desa selama tiga periode. Namun, dalam peraturan 
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perundang-undangan sebelumnya, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU 

Nomor 32 Tahun 2004, ketentuan tersebut berbeda karena membatasi 

kepemimpinan kepala desa hanya sampai dua periode. Selanjutnya, dalam 

memberikan kesempatan bagi kepala desa untuk mempertahankan 

jabatannya, UU Nomor 6 Tahun 2014 memiliki potensi yang lebih besar 

dibandingkan UU Nomor 32 Tahun 2004, dan diikuti oleh UU Nomor 22 Tahun 

1999. Hal ini juga berlaku sebaliknya jika dilihat dari perspektif upaya untuk 

melemahkan atau membatasi kesempatan kepala desa dalam 

mempertahankan kepemimpinannya. UU Nomor 32 Tahun 2004 memiliki 

potensi yang sebanding dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 6 

Tahun 2014.16 

Regulasi masa jabatan tentang Kades diperkuat oleh Putusan MK No. 

42/ PUU-XIX/2021 mempertegas masa jabatan Kades tiga kali/periode yang 

dihitung oleh Pengaturan dalam UU Pemda 2004 dan UU Desa.17 Kemudian 

masa jabatan kepala desa telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa yang termuat dalam Pasal 39. 

D. Pembatasan Kekuasaan Dalam Sejarah Ketatanegaraan Islam 

Kekuasaan pada dasarnya melekat secara inheren pada diri manusia 

sebagai manusia politik, jadi setiap manusia secara mendasar akan memiliki 

keinginan yang mutlak tentang kekuasaan. Kekuasaan secara umum dapat 

diartikan sebagai kemampuan yang terdapat dalam diri manusia atau 

sekelompok manusia yang dapat mempengaruhi tingkah laku orang atau 

 
16Tjoe Kang Long dan Widyawati Boediningsih, “Masa Jabatan Kepala Desa: Suautu 

Wacana”, Jurnal Cendekia Ilmiah, vol 2, no. 4 (2023): h. 366-367. 

17Amancik, “Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem 
Ketatanegaraan Republik Indonesia”,  Jurnal Rechts Vinding, vol. 12, no. 1 (2023): h. 68. 
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sekelompok orang lain dalam interaksinya sehingga hasil dari interaksi yang 

dilakukan secara aktif ini dapat menimbulkan hasil yang sesuai dengan tujuan 

dan keinginan yang terdapat pada orang atau sekelompok orang yang 

berkuasa itu.18 

Negara sebagai wujud dari hasil kontrak sosial dan politik yang 

dilakukan antara warga negara dan penguasa sebagai wakil dari rakyat dalam 

upaya untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati dan dituangkan 

dalam sebuah kontitusi yang menjadi landasan untuk keberlangsungan suatu 

negara. Konstitusi menjadi hukum yang tertinggi dalam sebuah negara yang 

mana isi dari konstitusi tersebut harus menjadi pedoman hukum bagi 

peraturan di bawahnya. 

Negara Madinah merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang 

memiliki kontitusi secara tertulis, atau yang sering kita dengar dengan piagam 

madinah atau konstitusi madinah. Hadirnya piagam Madinah ini tak lepas dari 

sejarah perjalanan kepemimpinan Nabi Muhammad saw. serta masyarakat 

Madinah pada waktu itu. Madinah pada saat itu merupakan negara kota yang 

berhasil dirubah menjadi negara bangsa oleh Rasulullah saw. serta merupakan 

tempat yang dihuni bukan hanya kelompok muslim saja, namun di luar muslim 

juga menetap di Madinah seperti suku Auz dan Khazraj yang merupakan suku 

terkemuka dan juga kuat dari golongan Arab yang berasal dari Arab Selatan. 

Selain itu, golongan Yahudi lain juga tinggal di Madina. Terdapat lebih dari 20 

suku menetap di Yastrib, yakni Bani Qaynuqa’, Bani Quraydzah Bani Nadir, bani 

Tsa’labah dan Bani Hadh merupakan Bani yang terkemuka dari golongan 

 
18Deden Faturohman dan Wawan Sobari, Pengantar Ilmu Politik, (Malang: Universitas 

Muhammadiyyah Malang, 2002), h. 21. 
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Yahudi.19 Piagam ini mampu untuk mempersatukan masyarakat Madinah yang 

heterogen itu menjadi satu kesatuan.20 

Nabi Muhammad saw. dan umatnya selama kurang lebih 13 tahun di 

Makkah dan belum mempunyai kekuatan dan kesatuan politik yang menguasai 

suatu wilayah tertentu. Pada saat umat Islam hijrah dari Makkah ke Madinah 

pada tahun 622 Masehi (M), umat Islam menjadi suatu komunitas yang bebas 

dan merdeka juga memiliki kedudukan yang baik dan menjadi suatu kelompok 

yang kuat dan dapat berdiri sendiri. Hal ini sangat berbeda kondisinya pada 

saat mereka di Makkah dimana mereka menjadi suatu komunitas yang lemah 

juga tertindas. Tidak lama setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah saw. membuat 

suatu piagam politik sebagai upaya untuk mengatur kehidupan di Madinah 

yang ditempati oleh beragam golongan. Beliau menganggap sangat penting 

adanya suatu aturan pokok untuk menata kehidupan bersama agar tercipta 

suatu kesatuan hidup antar Masyarakat.21 

Piagam Madinah merupakan political Legal Documen yang menjadi 

cikal bakal lahirnya Negara Madinah pada abad ke 7 M. Piagam ini penting 

keberadaannya karena Yastrib (sebelum berubah namanya menjadi Madinah) 

dihuni oleh kabilah multietnik dan agama yang memang memerlukan 

kesepakatan agar hadir suatu perlindungan dari masing-masing kaum. Piagam 

Madinah merupakan salah satu upaya Rasulullah setelah hijarah ke Madinah 

untuk membina masyarakat. Piagam Madinah ini terdapat rumusan mengenai 

kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan 

 
19M.C. Nafis, “Piagam Madinah Dan Deklarasi Ham Studi Historis Dan Konseptual Atas 

Nilai-Nilai Pluralisme Beragama”, h. 1–154. 

20A. Rahmaningsih, “Konsep Persatuan Bangsa dalam Piagam Madinah dengan 
Konstitusi Indonesia” Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu, vol. 1, no. 3 (2022): h. 242–249. 

21A. Sukardja, “PIAGAM MADINAH & UNDANG-UNDANG DASAR NRI 1945 Kajian 
Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk (A. T. Kharlie 
& Nur Habibi Ihya (eds.))”, Cahaya Prima Sentosa (2012). 
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kesatuan hidup, dan lainnya. Lahirnya piagam madinah ini juga merupakan 

suatu kesadaran Rasulullah sebagai pemimpin Muhajirin yang melihat masih 

terjadi kelabilan perpolitikan dalam Madinah. Maka, beliau merumuskan 

piagam Madinah untuk meminimalisir pergolakan politik.22 

Sejak awal perumusan, piagam ini berdasarkan atas prinsip tata 

kehidupan masyarakat juga terkandung kewajiban dan jaminan antar sesama. 

Pembuatan piagam ini merupakan lanjutan atas langkahlangkah yang 

sebelumnya sudah dilakukan oleh Rasulullah pasca hijrah, yakni membangun 

masjid dan menciptakan persaudaraan atara Muhajirin dan Anshar. Piagam ini 

disusun dengan memperhatikan kemaslahatan umat tanpa memandang 

perbedaan, menjamin hak semua kelompok juga berdasarkan pada prinsip-

prinsip tata kehidupan masyarakat yang juga berisikan kewajiban serta 

jaminan terhadap hak antar sesama. Dengan menjadi satu kesatuan dari 

semua elemen kelompok yang ada, maka bersatu dalam satu bangsa. 

Kesepakatan atas kontrak sosial inilah yang menjadi dokumen konstitusi bagi 

lahirnya negara yang berdaulat. Dengan ini, hadirnya Nabi Muhammad di 

Madinah bukan hanya mengemban tugas-tugas keagamaan sebagai Rasulullah, 

namun juga sekaligus menjadi kepala negara.  

Sistem pemerintahan Negara Madinah menerapkan sedikit model 

paham desentrasilisasi. Desentralisasi memiliki arti pelimpahan kekuasaan 

pemerintah dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah 

untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dengan kata lain, daerah diberikan 

kewenangan untuk menjadi daerah otonom. Jadi dalam hal ini, ketika terjadi 

masalah internal yang muncul dalam suatu kelompok, maka masalah itu 

diselesaikan oleh kelompoknya masing-masing, kecuali jika masalah itu 

 
22Rooby Pangestu Hari Mulyo, “Piagam Madinah: Misi Keagamaan Dan Kenegaraan”, 

OASIS : Jurnal Ilmiah Kajian Islam, vol. 7, no. 2 (2023): h. 45. 
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menyangkut kelompok lain maka masalah tersebut ditangani oleh Rasulullah 

saw.23 

Islampun juga mempunyai pemikiran tentang pentingnya pemisahan 

kekuasaan tersebut jauh sebelum dunia Barat (Eropa) menggagasnya, karena 

biasanya golongan yang memerintah sebagai pemegang kekuasaan, cenderung 

menyalahgunakan kekuasaannya, apalagi bila kekuasaan itu terkumpul dalam 

satu tangan atau badan sehingga diperlukan adanya pemisahan kekuasaan. 

Pada masa Rasulullah saw. sudah berada di Madinah, Allah swt. 

memberi isyarat tentang adanya fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan 

yudikatif di dalam suatu negara. Hal itu diisyaratkan oleh Allah swt. di dalam 

salah satu surah Madaniyyah dalam QS. Al- Hadid ayat 25, Allah Subhanahu wa 

Ta'ala berfirman: 

 

 
 
د
َ
ق
َ
ا  ل

َ
ن
ْ
سَل ر 

َ
ا  ا

َ
ن
َ
تِ  رُسُل

ٰ
ن بَيِّ
ْ
ا  بِال

َ
ن
ْ
زَل
 
ن
َ
بَ  مَعَهُمُ  وَا

ٰ
كِت
ْ
   ال

َ
ان زَ مِي  

ْ
مَ  وَال و 

ُ
اسُ   لِيَق

َّ
الن  

 
 
طِ قِس 

ْ
ا  بِال

َ
ن
ْ
زَل
 
ن
َ
  وَا

َ
د حَدِي 

ْ
هِ   ال س   فِي 

ْ
  بَأ

 
د دِي 

َ
افِعُ  ش

َ
مَن اس   وَّ

َّ
مَ  لِلن

َ
ل ُ  وَلِيَع 

ٰ
مَن   اللّ  

ه   صُُُ
 
ن   يَّ

 
ه
َ
  وَرُسُل

 
بِ ي 

َ
غ
ْ
  بِال

َّ
َ  اِن

ٰ
ي    اللّ و 
َ
ز    ق ي  عَز   ࣖ  

Terjemahan: Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami 
dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka 
kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami 
menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai 
manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong 
(agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. 
Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”.24 

Menurut Muhammad Alim bahwa makna ayat diatas adalah, Rasulullah 

saw. yang tugasnya menyampaikan hukum-hukum Allah swt. melambangkan 

eksekutif, Al Kitab melambangkan perundang-undangan (legislatif), dan 

 
23Rooby Pangestu Hari Mulyo, “Piagam Madinah: Misi Keagamaan Dan Kenegaraan”, 

OASIS : Jurnal Ilmiah Kajian Islam, vol. 7, no. 2 (2023): h. 46. 

24Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Boyolali: Penerbit Mecca Qur’an, 
2017), h. 41 
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neraca melambangkan peradilan (yudikatif)25. Dalam piagam Madinah Nabi 

Muhammad SAW diakui sebagai pemimpin tertinggi yang berarti pemegang 

kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tapi walaupun pada masa itu 

orang belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun 

dalam prakteknya beliau mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif 

kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu. Untuk pemerintahan 

di Madinah, Nabi menunjuk beberapa sahabat sebagai pembantu beliau, 

sebagai katib (sekretaris), sebagai amil (pengelola zakat) dan sebagai qadhi 

(hakim). Untuk pemerintahan di daerah, Nabi mengangkat seorang wali, 

seorang qadhi dan seorang amil untuk setiap daerah atau propinsi.  

Pada masa Rasulullah Negara Madinah terdiri dari sejumlah propinsi, 

yaitu Madinah, Tayma, al-Janad, daerah Banu Kindah, Mekkah, Naj-ran, Yaman, 

Hadramaut, Oman dan Bahrain. Masing-masing pejabat memiliki kewenangan 

sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Seorang qadhi diberi beberapa 

kebebasan penuh dalam memutuskan setiap perkara, karena secara struktural 

ia tidak berada di bawah wali. Ali bin Abi Thalib dan Muaz bin Jabal adalah dua 

orang qadhi yang diangkat Nabi, yang bertugas di dua propinsi berbeda.26  

Terkait dengan pemisahan kekuasaan menurut Islam dalam arti secara 

horizontal, hal tersebut sudah dilaksanakan yaitu ketika Negara Madinah 

dipimpin oleh Umar bin Khattab. Dalam rangka pemencaran kekuasaan ia 

menyerahkan kekuasaan Yudikatif kepada pejabat lain. Untuk itu diangkatlah 

para hakim yang diberi gelar Qadi. Untuk hakim di Madinah diangkat Abu ad 

Darba, untuk Kufah diangkat Syuraih, di Basrah bertugas Abu Musa al Asy’ari 

 
25Muhammad Alim, “Trias Politica Dalam Negara Madinah”, (Jakarta : Sekretariat 

Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008), h. 62-63. 

26J. Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah ; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta : Raja 
Grafindo Persada, 1999), h. 97-98. 
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dan setelah Mesir dibebaskan oleh tentara Islam Madinah maka diangkatlah 

Qais bin al As Sahmi sebagai hakim di sana. Para hakim yang diangkat oleh 

Umar bin Khattab bebas memutuskan perkara dalam batas-batas Kitabullah 

dan Sunah Rasulullah SAW atau syariah. Dengan pengangkatan para hakim 

untuk mengadili perkara berarti kekuasaan yudikatif tidak lagi seluruhnya 

menyatu dengan kekuasaan eksekutif.27 

Sementara itu, dalam Negara Madinah telah ada institusi yang disebut 

Majelis Syura atau Majelis Sahabat atau Majelis Syuyukh yang anggota-

anggotanya terdiri dari para pemuka sahabat, para pemuka rakyat di ibukota 

Madinah dan para kepala kabilah atau kepala suku. Majelis inilah yang menjadi 

semacam dewan perwakilan rakyat atau parlemen dalam Negara Madinah. 

Namun demikian Majelis ini belum berfungsi sebagaimana lazimnya parlemen 

yaitu membuat undang-undang.28  

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dalam praktik, bukan lagi 

dalam tataran teori, Negara Madinah pada masa pemerintahan Umar bin 

Khattab (634-644) telah melakukan pembagian kekuasaan secara horizontal. 

Telah ada lembaga eksekutif yaitu Khalifah dan stafnya, ada lembaga legislatif 

yakni yang disebut Majelis Syura sebagai Dewan Perwakilan Rakyat yang 

dikemudian hari untuk otoritas menetapkan hukum dilakukan oleh ahl al hall 

wa al aqd, bersama-sama dengan Khalifah dan juga sudah ada lembaga 

yudikatif yang dilakukan oleh para hakim atau Qadi. Adapun pembagian 

kekuasaan secara vertikal pada zaman Rasulullah saw. masih hidup beliau 

 
27J. Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah ; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 1999), h. 91. 

28Abdul Qadim Żallum, Sistem Pemerintahan Islam, Diterjemahkan oleh M. Maghfur W, 
(Bangil : Al-Izzah, 2002), h. 280-281. 
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telah membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, yakni dengan 

para Gubernur.29

 
29Muhammad Alim, Konstitusi Negara Dalam Perspektif Islam, (Jakarta : Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia, 2009), h. 85-88. 
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BAB IV 

ANALISIS TERHADAP PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA 

PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH 

A. Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Konsep 

Pembatasan Kekuasaan Perspektif Siyasah Syar’iyyah 

1. Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Pembentukan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

Sebelum Indonesia merdeka jabatan kepala desa sudah ada. Pada 

zaman dahulu, jabatan kepala desa biasanya dipegang oleh seseorang yang 

dianggap pandai atau bijaksana dan dapat menyelesaikan berbagai masalah 

yang dihadapi masyarakat. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, jabatan 

kepala desa masih ada dan eksis dalam pemerintahan Negara Republik 

Indonesia. Dalam perkembangan sistem regulasi di Indonesia, jabatan kepala 

desa dianggap oleh sebagian orang sebagai jabatan yang sangat bergengsi. jadi 

setiap saat Jika pemilihan kepala desa diadakan, itu akan diadakan dengan 

meriah, dan banyak calon kepala desa akan membuat banyak publisitas untuk 

meraih simpati dan dukungan Masyarakat.1 

Tata kelola dalam pemanfaatan sumber daya alam tentunya harus 

dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dan berkualitas guna 

memaksimalkan berbagai potensi yang ada di Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Tujuan didirikannya lembaga dan kedudukan di Indonesia adalah 

agar mampu mengelola masyarakat dan memberikan pelayanan yang bermutu 

kepada masyarakat, sehingga tercapai kemakmuran dan kesejahteraan 

masyarakat. Salah satu jabatan yang berhubungan langsung dengan 

 
1HD. Pambudhi, “Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 

Berdasarkan Ajaran Konstitualisme”, Jurnal Wijaya Putra Law Review, vol. 2, no. 1 (2023): h. 
25-46. 
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masyarakat setempat adalah kepala desa. Jabatan kepala desa diciptakan 

semata-mata agar berbagai potensi yang ada di pedesaan dapat dikelola 

dengan baik dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada 

Masyarakat.1 

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-

cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, 

Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan 

diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga 

dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan 

dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan Sejahtera. Desa 

dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang. Atas dasar 

tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa.2 Kemudian beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika 

dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta kehidupan 

ketatanegaraan sehingga perlu diubah. Sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.3 

 
1Dudi Warsudin dan Hamid, “Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa 

Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip 
Demokrasi”, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, vol. 10, no. 1 (2023): h. 422-428. 

2Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa. 

3Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024. 
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa ini 

telah menjadi payung hukum pemerintahan pedesaan selama kurun waktu 10 

tahun sebelum digantikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Dan 

undang-undang tersebut menetapkan isu-isu kunci seperti masa jabatan 

kepala desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur 

bahwa, masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat dipilih kembali 

sampai dengan tiga periode. Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (APDESI) 

mengusulkan untuk menambah masa jabatan kepala desa dari 6 tahun 

menjadi 9 tahun. Kemudian usulan tersebut disidangkan di Mahkamah 

Konstitusi (MK), yang dimana hasil dari sidang tersebut MK mengeluarkan 

putusan berupa, Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021. Perbuahan tersebut 

meregulasi kembali masa jabatan kepala desa di Indonesia dari 6 tahun, dan 

dapat dipilih Kembali sampai dengan 3 periode menjadi 8 Tahun masa jabatan, 

dan dapat dipilih Kembali sampai dengan 2 periode, sebagaimana yang 

tertuang dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

Tentunya dalam revisi terhadap UU tentang Desa, bukan hanya aspirasi 

mengenai penambahan masa jabatan kepala desa saja yang menjadi urgensi 

dalam proses penyusunan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang 

tentang Perubahan Kedua atas UU tentang Desa (RUU tentang Desa). 

Setidaknya berdasarkan masukan dari berbagai sumber yang berkembang, 

ada beberapa subtansi yang dapat menjadi urgensi dari rencana perubahan 

atas UU tentang Desa ini. Masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang dibuat pada era 

pemerintahan presiden Soeharto disebutkan bahwa masa jabatan kepala desa 

yakni selama 8 (delapan) tahun dan dapat diperpanjang sampai 2 periode. 
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Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah. disebutkan bahwa masa jabatan kepala desa yakni 

selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 periode. Begitu juga Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa 

masa jabatan kepala desa yakni selama 6 (enam) tahun untuk 2 periode. 

Kemudian terakhir seperti diketahui dalam UU tentang Desa diatur masa 

jabatan kepala desa yakni 6 tahun dan dapat diperpanjang hingga 3 periode. 

Masa jabatan yang ada di UU tentang Desa saat ini dirasakan kurang memadai 

dalam pelaksanaan tugas kepala desa untuk memerintah desa sehingga 

diusulkan untuk diubah nantinya menjadi 9 tahun untuk 2 periode. Kemuadian 

telah disahkan dalam undang-undang desa menjadi 8 tahun untuk 2 periode.4 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul 

Halim Iskandar menegaskan bahwa masa jabatan kepala desa menjadi 9 

(sembilan) tahun akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat desa. 

Dalam kurun waktu tersebut, kepala desa memiliki waktu yang lebih banyak 

untuk mensejahterakan warganya dan pembangunan desa dapat lebih efektif 

tidak terpengaruh oleh dinamika politik akibat pemilihan kepala desa. 

Perpanjangan masa jabatan tersebut juga bukan merupakan suatu bentuk 

arogansi melainkan kebutuhan untuk menyelesaikan konflik pasca pemilihan 

kepala desa. Selain itu, perpanjangan masa jabatan tersebut guna meredam 

ketegangan dan polarisasi politik pasca pemilihan kepala desa. Selama ini 

masyarakat sering terbelah akibat perbedaan pilihan calon kepala desa dan 

berdampak pada berkurangnya produktifitas masyarakat serta banyaknya 

aktifitas desa terbengkalai. Ketegangan dan polarisasi tersebut dapat diredam 

 
4Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 
(Jakarta: DPR RI, 2023), h. 4-5. 
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jika masa jabatan kepala desa ditambah. Dalam kurun waktu tersebut, apabila 

terdapat persoalan yang mempermasalahkan kinerja kepala desa buruk maka 

masyarakat tidak perlu khawatir dikarenakan pemerintah dalam hal ini 

Kementerian Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk memberhentikan 

kepala desa yang kinerjanya buruk. Dengan begitu, warga desa tidak perlu 

menunggu selama 8 (delapan) tahun untuk mengganti kepala desa yang 

berkinerja buruk. Sedangkan untuk perpanjangan masa jabatan kepala desa 

tetap dibatasi selama 16 tahun atau dua periode.5 

2. Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Konsep 

Pembatasan Kekuasaan 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwasannya, urgensi atas 

perubahan masa jabatan kepala desa sebagaimana yang tertuang dalam 

Nahskah Akademik RUU Nomor 3 Tahun 2024 dan UU Nomor 3 Tahun 2024 

bahwasannya perpanjangan masa jabatan kepala desa dipandang harus 

dilakukan perubahan karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan 

dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta 

ketatanegaraan. Selain itu, masa jabatan kepala desa 9 tahun yang sekarang 

telah disahkan menjadi 8 tahun dalam dua periode dipandang akan 

memberikan banyak manfaat bagi masyarakat desa. Karena dalam kurun 

waktu tersebut, kepala desa dianggap akan memiliki waktu yang lebih banyak 

untuk mensejahterkan warganya, dan pembangunan desa dapat lebih efektif 

karena tidak terpengaruh dengan dinamika politik. Perpanjangan masa 

jabatan kepala desa juga merupakan kebutuhan untuk menyelesaikan konflik 

 
5Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 
(Jakarta: DPR RI, 2023), h. 20. 
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pasca pemilihan kepala desa, dan guna meredam ketegangan dan polarisasi 

politik antar masyarakat. 

Tujuan bernegara adalah tidak lain untuk mencapai sebuah cita yang 

ingin diraih. Locke juga berpendapat yang mengatakan bahwa negara 

diciptakan oleh masyarakat maka oleh sebab itu sudah pasti tujuan negara 

adalah untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat.6 Kaitannya 

dengan tujuan sebuah negara maka sudah menjadi suatu kewajiban 

membahas mengenai kekuasaan yang terdapat dalam negara itu sendiri, baik 

organ-organ atau lembaga yang ada didalam negara tersebut. 

Menurut Plato penyelenggaraan negara yang baik ialah didasarkan 

pada pengaturan hukum yang baik, beberapa pemikir besar dalam ketata 

negaraan semisal John Locke, Montesquieu dan lain sebagainya memiliki 

keinginan senada bahwa kekuasaan negara harus dibatasi agar tidak berjalan 

menurut logikannya sendiri. Alternatif pembatasan kekuasaan yang mereka 

tawarkan ialah dengan pemisahan kekuasaan-kekuasaan yang ada didalam 

negara agar tidak bertumpuk dalam satu tangan, menurut Montesquieu 

kemerdekaan individu hanya dapat terjamin kalau kekuasaan raja tidak 

terpusat di satu tangan tetapi disentraslisasi.7 

Beberapa tokoh memiliki pandangan atau pendapat berbeda dalam 

mendefinisikan tentang sebuah kekuasaan dalam suatu negara. Sebut saja 

pendapat yang dikemukakan oleh Foucault yang menurutnya kekuasan itu 

berada dimana-mana bukan merupakan milik dari pemimpin organisasi 

 
6Encik Muhammad Fauzan, Hukum Tata Negara Indonesia, (Malang: Setara Press, 

2017), h. 69. 

7Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Cet. ke 4, (Surabaya: 
Pustaka Tinta Mas, 1986), h. 19. 
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tertentu.8 Sedangkan pendapat lain yang dikemukakan oleh Tan Malaka yang 

menyebutkan bahwa kekuasaan dalam suatu organisasi atau negara bersifat 

absolut. Pendapat Tan Malaka yang mengartikan sebuah kekuasaan semacam 

itu tidak bisa seketika kita menganggapnya keliru atau tidak baik jika kita 

kaitkan dengan konsep kekuasaan dalam negara demokrasi misalnya di 

Indonesia. Tan Malaka mengatakan demikian yang di mana ketika negara 

memiliki kekuasaan penuh dalam mengontrol sampai lapisan bawah, maka 

kebijakan-kebijakan negara yang mengarah pada pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat dapat dirasakan sampai ke lapisan masyarakat 

paling bawah. 

Dengan demikian pendapat Tan Malaka tersebut tentang kekuasaan 

sepintas dapat kita nilai sangat baik. Namun bagaimana kalau kekuasaan 

negara yang bersifat absolut menurut Tan Malaka tersebut digunakan untuk 

membuat kebijakan yang tidak mendukung kepentingan rakyat, maka 

pendapat Tan Malaka yang mengartikan kekuasaan semacam itu bisa saja 

mengarah kepada sesuatu yang tidak baik bahkan negara yang menganut 

konsep kepemimpinan atau kekuasaan absolut tersebut malah akan 

mengakibatkan kehancuran jika diterapkan dalam suatu organisasi atau 

negara. Dengan demikian dapat kita simpulkan dari yang sudah dijelaskan 

panjang lebar sebelumnya terhadap pendapat yang dikemukakan oleh 

Foucault dan Tan Malaka tersebut di atas bisa mengarah pada hal-hal yang 

baik, namun sebaliknya akan terjadi kekeliruan jika kita mempraktekkan 

kekuasaan tersebut keluar dari nilai-nilai kepentingan rakyat. Dengan kata lain 

hal mengenai kekuasaan tersebut memerelukan konsep konstitusionalisme 

 
8Muhammad Junaidi, Ilmu Negara: Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum, (Malang: 

Setara Press, 2016), h. 62. 
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atau pembatasan-pembatasan untuk meminimalisir kemungkinan buruk yang 

akan terjadi. 

Masih berkaitan dengan kekuasaan yang di mana terdapat pula 

pendapat dari Shang Yang, menurutnya tujuan utama membuat negara adalah 

untuk membentuk kekuasaan.9 Shang Yang mengatakan bahwa kalau kita ingin 

membuat negara yang kuat dan memiliki kekuasaan penuh maka rakyatnya 

harus dibuat menjadi lemah, sebaliknya jika kita hendak membuat rakyat 

menjadi kuat maka harus menjadikan negara itu lemah.  

Aweak people means a strong state and a strong means a weak people 
therefore a country, wich has the right way, if conserned with weakening 
the people. 

Dari pendapat Shang Yang ini seakan memberikan jawaban kepada 

rakyat dalam menentukan sebuah sikap jika ingin mengembalikan kekuasaan 

tersebut sepenuhnya atas kepentingan rakyat. Dari beberapa pendapat para 

tokoh di atas dalam mendefinisikan sebuah kekuasaan pada suatu negara 

dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya mengenai pembatasan terhadap 

suatu kekuasaan memang diperlukannya pembatasan-pembatasan, baik bagi 

kekuasaan organ-organ, kelembagaan dan bentuk kekuasaan lainnya dalam 

sebuah negara demokrasi. Itu semua diperlukan untuk menjadi kontrol 

(checks and balances) baik terhadap suatu kebijakan yang ada didalam negara 

tersebut. 

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi, 

yang mana sebagai negara penganut sistem berdemokrasi sudah barang tentu 

bangsa Indonesia adalah negara konstitusi (constitutional state). Sebagaimana 

dipaparkan sebelumnya di atas mengenai konstitusi yang kokoh adalah sebuah 

negara yang mampu mengatur dan dapat memisahkan atau memberikan 

 
9Muhammad Junaidi, Ilmu Negara: Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum, (Malang: 

Setara Press, 2016), h. 62-63. 
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batas-batas kewenangan dan kekuasaan lembaga eksekutif, legislatif, dan 

yudikatif secara imbang dan saling mengawasi (checks and balances), serta 

memberikan hak-hak kepada rakyatnya. 

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Indonesia merupakan 

negara hukum yang menganut konsep negara demokrasi, yang di mana dalam 

konstitusinya Indonesia membagi menjadi tiga cabang atau bagian 

pemerintahan yang memiliki kekuasaan, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, 

dan yudikatif. Di mana ketiga cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan 

tersebut atas dasar hukum dan nilai-nilai konstitusi yang ada di negara 

Indonesia, tentunya juga memiliki batas-batas kekuasaan, baik dalam 

menentukan suatu kebijakan untuk rakyat dan lain sebagainya. 

Masa jabatan kepala desa dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 jika dilihat 

dari akumulasi waktu lebih singkat daripada UU Nomor 6 Tahun 2014, yaitu 

menjadi 16 tahun dalam dua periode. Masa jabatan kepala desa akan lebih 

ideal dalam kurun waktu menjabat 6 tahun dalam 3 kali masa periode 

dibandingkan dengan masa jabatannya yang 8 tahun dalam 2 kali masa 

periode. Karena dalam masa jabatan 6 tahun dengan 3 kali masa periode akan 

lebih memberikan ruang untuk rakyat yang berperan sebagai pemilih itu 

sendiri untuk memilih dan mengevaluasi kinerja kepala desa. Karena 

pemilihan kepala desa merupakan pemilihan langsung, jadi tidak ada jaminan 

untuk kepala desa itu menjabat sampai 3 periode. Pemilihan langsung tersebut 

akan menjadi momentum yang sangat baik untuk masyarakat dalam 

mengevaluasi kepala desa, untuk melihat kelayakan dari kepala desa tersebut 

dalam memimpin masyarakatnya. Sementara dalam masa jabatan 8 tahun 

dengan 2 periode, hanya ada kesempatan satu kali diantaranya untuk memilih 

dan mengevaluasi kinerja kepala desa. Berkaitan urgensi perpanjangan masa 
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jabatan kepala desa mengenai konflik dan ketegangan politik pada saat 

pemilihan dam pasca pemilihan, potensi konflik sebanarnya akan tetap ada 

sekalipun masa jabatan kepala desa tersebut sudah dirubah menjadi 8 tahun 

dalam 2 periode. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, tujuan bernegara adalah 

tidak lain untuk mencapai sebuah cita yang ingin diraih. Negara diciptakan 

oleh Masyarakat, maka oleh sebab itu sudah pasti tujuan negara adalah untuk 

melindungi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat. Kaitannya dengan tujuan 

sebuah negara maka sudah menjadi suatu kewajiban pemerintahan untuk 

memberikan ruang kepada masyarakat itu sendiri. Karena pada dasarnya 

kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. 

3. Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Konsep 

Pembatasan Kekuasaan Perspektif Siyasah Syar’iyyah 

Sejarah dalam Islam mengatakan pada proses pengangkatan Khulafaur 

Rasyidin, bahwa semua dilaksanakan dengan cara yang sederhana dan penuh 

dengan cara yang sederhana dan penuh dengan nuansa kebersamaan, seperti 

pada saat pengangkatan Abu Bakar di Tsaqifah Bani Saidah, yang dilaksanakan 

hanya dengan bai'at dengan terlebih dahulu mengangkat tangan Abu Bakar. 

Tanpa iringan dengan kemeriahan yang berlebihan, yang menunjukan keadaan 

adanya perbedaan antara pemimpin dengan warganya. Hal ini juga dilakukan 

oleh kaum muslimin sampai pada proses pengakatan Ali bin Abi Thalib.10 Islam 

sebagai agama yang sempurna menekankan kemaslahatan dalam setiap hal, 

terutama kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat 

luas, sebagaimana dalam penyelenggaraan bahwa الرعية  بمصلحة  منوط  االءمام  تصُف  

 
10Ahmad Annizar, “Analisis Siyasah Syar’iyah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala 

Desa Di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022”, Skripsi 
(Medan: Fak. Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), H. 39. 
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kaidah kebijakan negara harus berdasarkan kemaslahatan rakyat/ 

masyarakat.11 

Implementasi dari pada siyasah syar’iyyah telah dimulai sejak 

Rasulullah saw. mengatur dan mengarahkan umatnya menuju tatanan sosial 

budaya yang diridhoi Allah swt. Terutama tampak setelah Rasulullah saw. 

melakukan hijrah, kemudian hal ini diteruskan oleh ke empat khulafa’ al 

rasyidun dan khalifah-khalifah sesudahnya. Adapun kaitannya dengan suksesi 

seorang pemimpin, Nabi saw. memang tidak menyatakan mekanismenya baik 

secara jelas tersurat maupun tersirat. Fakta ini justru menjadi hikmah bagi 

umatnya untuk melihat dan mencari solusi terbaik bagi mereka yang sesuai 

dengan situasi dan kondisi sehingga kemaslahatan terwujud.12 

Sifat demokratis kepemimpinan Rasulullah ditunjukkan oleh sikap 

beliau yang terbuka terhadap kritik dan mendengar pendapat dan saran orang 

lain. Sikap keterbukaan Rasulullah terhadap kritik dapat dibuktikan pada 

peristiwa; pernah sahabat mengkritik tentang pembagian harta ghanimah dari 

salah satu peperangan yang terjadi. Rasulullah menerima kritik tersebut 

dengan dada lapang, meskipun itu tidak benar.13 

Fakta lain tentang pelaksanaan siyasah Islam (politik Islam) adalah 

kebijakan yang dibuat. Rasulullah saw. berkenaan dengan persaudaraan intern 

kaum muslimin,  yaitu antara sahabat muhajirin dan anshar.  Kebijakan itu 

merupakan  perwujudan  dalil kulliy, yaitu al-ukhuwah  al-Islamiyah.  Serta 

 
11Umarwan Sutopo, “Pilkades Langsung Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kritis 

Pilkades Langsung Di Indonesia Perspektif Maslahat)” Jurnal Al-Syakhsiyyah Journal Of Law & 
Family Studies, Vol. 2, No. 2 (2020): H. 185. 

12Umarwan Sutopo, “Pilkades Langsung Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kritis 
Pilkades Langsung Di Indonesia Perspektif Maslahat)” Jurnal Al-Syakhsiyyah Journal Of Law & 
Family Studies, vol. 2, no. 2 (2020), H. 194 

13Rifki syahputra, dkk., “Kepemimpinan Rasulullah Saw, Para Sahabat, Dan Tabi’in-
Tabi’un”, Jurnal Cakrawala Ilmiah, vol. 1, no. 5 (2022): h. 1155. 
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perjanjian ekstern antara muslim dan nonmuslim. Meskipun kekuasaan 

dipegang kaum muslimin, dalam hal ini Rasulullah sebagai pemimpin, 

perjanjian yang dibuat tidak mengganggu keyakinan nonmuslim.  Mereka 

masih diberi kekebasan memeluk agamanya dan beribadah sesuai keyakinan 

mereka.  Hal ini tercipta karena Rasulullah mendasarkan kebijakan atas 

prinsip al-ukhuwah al-islamiyah yang diwujudkan dalam piagam Madinah.14 

Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam QS. Al-A Anfa l/8:63. 
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Terjemahannya: “Dia (Allah) mempersatukan hati mereka (orang yang 
beriman). Seandainya engkau (Nabi Muhammad) menginfakkan semua 
(kekayaan) yang berada di bumi, niscaya engkau tidak dapat 
mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati 
mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”15 

Sesuai pula dengan hadis nabi, yang artinya: 

Dari Nu’man bin Basyir dia berkata: Rasulullah saw. Bersabda, 
“Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, 
menyayangi, dan mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu 
anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga 
(tidak bisa tidur) dan panas (turut merasakan sakitnya).’ (HR. Bukhari 
dan Muslim). 

pemahaman bahwa Islam melalui fikih siyasah mengatur umatnya untuk tetap 

berada dalam koridor aturan hukum Islam (syar’iyyah) dalam pengelolaan 

hukum tata negara dimana di dalamnya berisi tentang peraturan-peraturan 

hukum yang berlaku, termasuk juga hal ihwal pemilihan pemimpin dan 

penetapan peraturan. Allah swt. berfirman dalam QS. An- Nisa '/4:58. 

۞  
َّ
َ  اِن

ٰ
م   اللّ

ُ
مُرُك

ْ
  يَأ

 
ن
َ
وا  ا

ُّ
د
َ
ؤ
ُ
تِ  ت

ٰ
مٰن
َ  
  الْ

 ٰ
  اِل

 
لِهَا

 
ه
َ
ا  ا

َ
م    وَاِذ

ُ
ت م 
َ
زَ  حَك اس    بَي  

َّ
  الن

 
ن
َ
ا  

ا  مُو 
ُ
ك ح 

َ
لِ  ت

 
عَد

ْ
    بِال

َّ
َ   اِن

ٰ
ا  اللّ م   نِعِمَّ

ُ
ك
ُ
    بِه   يَعِظ

َّ
َ  اِن

ٰ
   اللّ

َ
ان
َ
  ك

 
عًا ا  سَمِي  ً بَصِي    

 
14Rifki Syahputra, dkk., “Kepemimpinan Rasulullah Saw, Para Sahabat, Dan Tabi’in-

Tabi’un”, Jurnal Cakrawala Ilmiah, vol. 1, no. 5 (2022): h. 1155. 

15Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Boyolali: Penerbit Mecca Qur’an, 
2017), h. 185 
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Terjemahannya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di 
antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya 
Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya 
Allah maha mendengar lagi maha melihat.”16 

Tafsir Quraish Shihab menjelaskan wahai orang-orang yang beriman 

kepada ajaran yang dibawa Muhammad taatilah Allah, Rasul-Nya dan 

penguasa umat Islam yang mengurus urusan kalian dengan menegakkan 

kebenaran, keadilan dan melaksanakan syariat. Jika terjadi perselisihan 

diantara kalian kembalikanlah kepada al-Qur’an dan sunnah Rasul-Nya agar 

kalian mengetahui hukumanya. Karena Allah telah menurunkan al-Qur’an 

kepada kalian yang telah dijelaskan oleh Rasul-Nya, didalamnya terdapat 

hukum tentang apa yang kalian perselisihkan. Ini adalah konsekuensi 

keimanan kalian kepada Allah dan hari kiamat. Al-Qur’an itu merupakan 

kebaikan bagi kalian, karena dengan al-Qur’an itu merupakan kebaikan bagi 

kalian karena dengan al-Qur’an itu, kalian dapat berlaku adil dalam 

memutuskan perkara-perkara yang kalian perselisihkan. Selain itu, akibat 

yang akan kalian terima setelah memutuskan perkara dengan al-Qur’an, 

adalah yang terbaik karena mencegah perselisihan yang mengurus kepada 

pertengkaran dan kesehatan.17 

Aturan-aturan hukum atau perundang-undangan yang ada diharapkan 

mendekatkan pada kebaikan atau kemaslahatan umat, tidak sekedar 

kesepakatan bersama atau berdasarkan keputusan semata-mata. Kaitannya 

dengan proses pemilihan pemimpin, dalam rangka menghasilkan pemimpin 

yang membawa kemaslahatan maka seharunya pemerintah bukan hanya 

 
16Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Boyolali: Penerbit Mecca Qur’an, 

2017), h. 87 
17Agung Wahyu Rahmattullah, “Analisis Normatif Jabatan Kepala Desa 8 Tahun Dalam 

Konteks Fiqh Siyasah”, skripsi (Jember: Fak. Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 
2024), h. 60. 
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memikirkan terkait peredaman konflik pada saat pemilihan tetapi juga harus 

memberikan ruang kepada masyarakat dalam menentukan siapa 

pemimpinnya, sesuai yang lakukan oleh Rasulullah saw. 

B. Konsep Masa Jabatan Kepala Desa Yang Ideal Perspektif Siyasah 

Syar’iyyah 

Masa jabatan pemimpin (khalifah atau imam) dapat dipahami dari 

masa jabatan khalifah pada masa Rasulullah, kekhalifahan Islam awal, baik 

para sahabat (khulafah al-rasyidin), ataupun para tabi’ tabi’in (khalifah Bani 

Umayyah dan kekhalifahan Bani Abbasiyah), hingga khalifah Turki Usmani di 

Turki. Pengaturan masa jabatan khalifah dalam al-Qur’an dan juga hadis tidak 

ada rinciannya secara tegas. Ridwan menyebutkan, masa jabatan dan cara-cara 

untuk memberhentikan khalifah tidak ada ketentuannya dalam Alquran juga 

hadis Nabi Muhammad saw. Pada masa itu, tidak ada konsep perpanjangan 

masa jabatan karena khalifah memegang jabatan seumur hidup atau hingga 

kondisi tertentu memaksa mereka berhenti memimpin. Meskipun kedudukan 

pemimpin penting bagi masyarakat, namun tata cara dan hal-hal yang bersifat 

teknis, prosedur kerja dan mekanismenya diserahkan secara penuh kepada 

manusia untuk memikirkan serta mengembangkannya.18  

Sejarah kekuasaan khulafah al-rasyidin (empat sahabat Rasulullah 

saw.) dan pemerintahan kekhalifahan selanjutnya memperlihatkan bahwa 

masa jabatan seorang khalifah dimulai sejai dibai’at sampai dengan meninggal 

dunia. Artinya bahwa masa jabatan itu seumur hidup. Abdul Aziz juga 

memberikan komentar tentang masalah ini bahwa tidak ada pembatasan 

 
18Ridwan, Fiqh Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan, (Jakarta: Amzah, 2020) h. 

223-224. 
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terhadap masa jabatan khalifah19. Meskipun tidak ada pembatasan masa 

jabatan khalifah, kedudukannya tidak lantas diterima begitu saja. Justru, dalam 

keadaan-kedaan tertentu, khalifah dapat dilengserkan atau diturunkan ketika 

sudah tidak memenuhi syarat sebagai seorang khalifah. Muhammad Iqbal dan 

Amin Husein Nasution misalnya, menyebutkan bahwa seorang khalifah bisa 

saja diturunkan ketika khalifah tersebut melakukan penyelewenangan20. 

Dalam beberapa catatan, syarat-syarat seorang khalifah bisa diberhentikan 

dan diturunkan adalah21: 

1. Hilang akal, seperti gila, terganggu mentalnya; 

2. Kehilangan sebagian indra yang mempengaruhi daya pengetahuan, dan 

indera tersebut memiliki pengaruh bagi lancarnya pelaksanaan 

tugasnya; 

3. Hilang atau rusaknya integritas pribadi (al-‘adalah); 

4. Melanggar syariat. 

Berdasarkan penjelasan siyasah syar’iyyah tentang Imamah bahwa 

dalam Islam, seorang Imam diperbolehkan memegang kekuasaan selama ia 

mampu menjalankannya dan tidak terdapat batasan waktu seperti yang 

diterapkan dalam sistem demokrasi. Jika seorang Imam mampu memimpin 

dengan baik sesuai syariat Islam, maka jabatan tersebut menjadi miliknya 

sampai akhir hayatnya. Tetapi jika ia tidak mampu menjalankan tugas Imamah 

dengan baik dan tidak sesuai dengan syariat Islam meskipun baru saja 

menjabat, maka ia berhak untuk diganti. 

 
19Abdul Aziz, Chiefdom Madinah Kerucut Kekuasaan pada Zaman Awal Islam, (Jakarta: 

Pustaka Alvabet, 2016), h. 143. 

20Muhammad Iqbal & Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik 
Hingga Indonesia Kontemporer, Edisi Ketiga, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2017), h. 185. 

21Sutisna, Pemilihan Kepala Negara Perspektif Hukum Islam & Hukum Positif Indonesia, 
(Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 65-66. 
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Teori Imamah dijelaskan kewajiban-kewajiban pemimpin dalam 

memegang kepemimpinan menurut Al-Mawardi adalah: 

1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-apa 

yang telah disepakati oleh umat salaf. 

2. Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, 

dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara 

umum. 

3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan 

tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat 

bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau 

hartanya. 

4. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar 

hukum dan memelihara hak-hak dari kebiasaan dan kerusakan.  

5. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak 

berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim 

yang mengadakan perjanjian damai muslim (mu’ahid). 

6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah 

dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula 

jadi kafir dzimi. 

7. Memungut fai dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara’ 

atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu. 

8. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang 

berhak menerima dari baitulmal dengan wajar serta membayarkannya 

pada waktunya.  
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9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam 

menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan 

negara kepada mereka. 

10. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung didalam membina 

umat dan menjaga Agama.22 

Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:30. 
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ة
َ
ف لِي 
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Terjemahannya: “(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 
“Aku hendak menjadikan khalifah13) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah 
Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan 
darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan 
nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang 
tidak kamu ketahui.”23 

Di dalam tafsir Quraish Shihab dijelaskan Allah swt. telah menerangkan 

bahwa dialah yang menghidupkan manusia dan menempatkannya di bumi, 

lalu dia menerangkan asal penciptaan manusia dan apa-apa yang diberikan 

kepadanya berupa pengetahuan tentang berbagai hal. Maka ingatlah wahai 

Muhammad, nikmat lain dari Tuhanmu yang diberikan kepada manusia. 

Islam tidak ada batasan waktu mengenai masa jabatan kepemimpinan. 

Namun, kepemimpinan Islam harus dilandasi dengan ajaran al-Quran dan 

Sunnah yang acuan utamanya adalah meneladani Rasulullah saw. dan 

khulafaurrasyidin. Prinsip-prinsip dasar kepemimpinan islam yaitu prinsip 

 
22Agung Wahyu Rahmattullah, “Analisis Normatif Jabatan Kepala Desa 8 Tahun Dalam 

Konteks Fiqh Siyasah”, skripsi (Jember: Fak. Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 
2024), h. 57-59. 

23Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Boyolali: Penerbit Mecca Qur’an, 
2017), h. 6. 
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tauhid atau dasar, prinsip musyawarah (syuro), prinsip keadilan, dan prinsip 

persatuan ukhuwah Islamiyah.24 

1. Prinsip tauhid merupakan salah satu prinsip dasar dalam kepemimpinan 

islam, sebab perbedaan akidah yang fundamental dapat menjadi pemicu 

dan pemacu kekacauan suatu umat. Islam mengajak ke arah satu kesatuan 

akidah atas dasar yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, 

yaitu tauhid. Oleh karena itu, dalam al-Qur'an ditemukan beberapa ayat 

tentang prinsip ketauhidan ini diantaranya firman Allah swt. dalam surat 

an-Nisa'/4:48. 
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َ
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Terjemahannya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) 
karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa 
(dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa 
pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang 
sangat besar.”25 

Selanjutnya, Allah swt. berfirman dalam QS. A li ‘Imra n/3:64 
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َ
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Terjemahannya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai Ahlulkitab, 
marilah (kita) menuju pada satu kalimat (pegangan) yang sama 
antara kami dan kamu, (yakni) kita tidak menyembah selain Allah, 
kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, dan 
tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai 
tuhan-tuhan selain Allah.” Jika mereka berpaling, katakanlah 
(kepada mereka), “Saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah 
orang-orang muslim.”26 

 
24Sukatin, Andri Astuti, dkk, “Kepemimpinan Dalam Islam”, Jurnal Educational 

Leadership, vol. 2, no. 1 (2022): h. 81. 

25Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Boyolali: Penerbit Mecca Qur’an, 
2017), h. 86 

 
26Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Boyolali: Penerbit Mecca Qur’an, 

2017), h. 58. 



71 
 

 
 

2. Prinsip musyawarah berarti mempunyai makna mengeluarkan atau 

mengajukan pendapat, sehingga dalam menetapkan keputusan yang 

berkaitan dengan kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat 

musyawarah dalam konteks membicarakan persoalan-persoalan tertentu 

dengan anggota masyarakat, termasuk dalam hal berorganisasi. Hal ini 

sebagaimana terdapat pada surat Ali-Imran ayat 159.27 Allah swt. 

berfirman dalam QS. A li ‘Imra n/3:159. 
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Terjemahannya: “Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) 
berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau 
bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh 
dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah 
ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka 
dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah 
membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya 
Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”28 

Meskipun terdapat beberapa al-Quran dan Sunnah yang menerangkan 

tentang musyawarah. Hal ini bukan berarti al-Quran telah menggambarkan 

sistem kepemimpinan secara tegas dan rinci, nampaknya hal ini memang 

disengaja oleh Allah swt. untuk memberikan kebebasan sekaligus medan 

kreatifitas berfikir hambanya untuk berijtihad menemukan sistem 

kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi sosial- kultural. Sangat 

mungkin ini salah satu sikap demokratis Tuhan terhadap hambahambanya. 

Prinsip keadilan dalam mengatur kepemimpinan menjadi suatau 

keniscayaan, sebab kepemimpinan dibentuk antara lain agar tercipta 

 
27Sukatin, Andri Astuti, dkk, “Kepemimpinan Dalam Islam”, Jurnal Educational 

Leadership, vol. 2, no. 1 (2022): h. 82. 

28Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Boyolali: Penerbit Mecca Qur’an, 
2017), h. 71 
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masyarakat yang adil dan makmur. Jadi, sistem kepemimpinan islam yang 

ideal adalah sistem yang mencerminkan keadilan yang meliputi persamaan 

hak depan umum dan keseimbangan (keproposionalan) dalam mengatur 

stakeholder yang dipimpinnya. Allah swt. berfirman dalam QS. An-

Nah l/16:90.29 

۞  
َّ
َ  اِن

ٰ
مُرُ  اللّ

ْ
لِ  يَأ

 
عَد

ْ
سَانِ  بِال ح  ِ

 
ئ   وَال

ٰۤ
ا
َ
ت ٰ   ذِى  وَاِي  ن 

ر 
ُ
ق
ْ
  ال

ٰ
ه

 
ءِ  عَن   وَيَن

ٰۤ
ا
َ
ش ح 

َ
ف
ْ
ال  

ر  وَا
َ
ك
 
مُن
ْ
ِ   ل

بَغز 
ْ
م   وَال

ُ
ك
ُ
م   يَعِظ

ُ
ك
َّ
عَل
َ
  ل

َ
ن رُو 

َّ
ك
َ
ذ
َ
ت   

Terjemahannya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat 
kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) 
melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia 
memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”30 

3. Prinsip persatuan Islamiyyah (ukhuwah Islamiyah) ialah prinsip untuk 

menggalang dan mengukuhkan semangat persatuan dan kesatuan umat 

islam. Hal ini didasarkan pada ajaran islam dalam QS. A li ‘Imra n/3:103.31 
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Terjemahannya: “Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) 
Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu 
ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu 
sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah 
pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah 
menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan 
ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.”32 

Kemudian Budiman menyatakan, bahwa setidaknya terdapat beberapa 

prinsip yang digunakan sebagai acuan kepemimpinan dalam islam dalam 

 
29Sukatin, Andri Astuti, dkk, “Kepemimpinan Dalam Islam”, Jurnal Educational 

Leadership, vol. 2, no. 1 (2022): h. 82-83. 

30Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Boyolali: Penerbit Mecca Qur’an, 
2017), h. 277. 

31Sukatin, Andri Astuti, dkk, “Kepemimpinan Dalam Islam”, Jurnal Educational 
Leadership, vol. 2, no. 1 (2022): h. 83. 

32Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Boyolali: Penerbit Mecca Qur’an, 
2017), h. 63 
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hal ini lebih dikenal dengan kepemimpinan islami yaitu amanah, 

musyawarah, tanggung jawab, dan tidak berat sebelah atau adil. 

Dalam konteks ini, masa jabatan kepemimpinan pada masa Rasulullah saw. 

sampai dengan kepemimpinan para tabi’in siyasah syari’yyah tersebut 

didasarkan atas kemampuan Rasulullah saw. beserta para sahabat dalam 

membawa pemerintahan sesuai dengan syariat Islam. Kepemimpinan yang 

bersifat terbuka dan menajaga kemaslahatan umat, dengan menumbuhkan 

ukhuwah Islamiyah dibangun oleh Rasulullah saw. atas tanggunjawabnya 

sebagai seorang pemimpin umat. Rasulullah dengan empat sifat dasarnya 

yang dikaruniai oleh Allah swt., yaitu siddiq, amanah, tabligh dan fatonah 

memimpin dengan prinsip tersebut sehingga Rasulullah mampu 

memimpin umat sampai Rasulullah wafat. Atas dasar itu, pembatasan masa 

jabatan pada kepimimpinan Rasulullah, para sahabat, sampai pada Tabi’in 

didasarkan pada pertimbangan yang matang sesuai dengan prinsip-prinsip 

siyasah syar’iyyah. Dalam padangan kepemimpinan Islam, seorang 

pemimpin dapat menjabat sebagai khalifah sampai mereka wafat, hal 

tersebut dikarenakan tidak ada pembatasan khusus dalam masa jabatan 

pada masa tersebut. Namun keputusan tersebut telah mengedepankan 

keadilan, kemaslahatan umum, dan dilakukan melalui proses musyawarah 

yang jujur dan terbuka. Jika semua prinsip ini terpenuhi, maka 

perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat dianggap sebagai langkah 

yang sah dan bermanfaat sesuai dengan tuntunan siyasah syari’yyah yang 

mengedepankan kemaslahatan umat. 

Berdasarkan urain diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya masa 

jabatan kepala desa yang ideal harus bergantung pada prinsip-prinsip syariah 

tersebut. Siyasah syar’iyyah menekankan pentingnya pemimpin yang mampu 
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menjaga kesejahteraan masyarakat, memimpin dengan adil, serta mematuhi 

prinsip-prinsip syariah. Masa jabatan yang terlalu panjang berpotensi 

menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan masa jabatan yang 

terlalu singkat bisa menghambat kontinuitas kebijakan. Idealnya, masa jabatan 

diatur sedemikian rupa agar ada keseimbangan antara stabilitas 

kepemimpinan dan peluang regenerasi yang adil, misalnya 5-6 tahun dalam 3 

periode dengan opsi untuk diperpanjang jika terbukti kompeten 

dan berintegritas atau selama seorang kepala desa mampu menjalankan 

tugasnya dengan baik dan sesuai prinsip-prinsip kepemimpinan dalam syariat 

Islam maka kepala desa tersebut berhak menjabat dalam masa jabatan 

berikutnya. Harus pula diperhatikan bahwa jika seorang kepala desa yang 

menggunakan jabatannya dengan sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan 

syariat maka harus diganti secepatnya demi kemaslahatan ummat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa didasarkan pada 

kebutuhan akan stabilitas, efisiensi, dan keberlanjutan pembangunan 

desa, yaitu untuk memaksimalkan pengelolaan pemerintahan desa 

secara konsisten tanpa terganggu oleh proses politik pemilihan yang 

sering dan menciptakan stabilitas pemerintahan yang mendukung 

keberlanjutan program pembangunan desa. Namun, implementasinya 

perlu diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk 

mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan 

pemerintahan desa tetap demokratis dan transparan. 

2. Masa jabatan pemimpin dalam Islam, seperti khalifah atau imam, tidak 

memiliki batasan waktu yang tegas dalam al-Qur’an dan hadis. Meski 

tidak ada batasan waktu, khalifah bisa dilengserkan jika tidak 

memenuhi syarat, seperti kehilangan akal, integritas, atau melanggar 

syariat. Bahwasannya masa jabatan kepala desa yang ideal harus 

bergantung pada prinsip-prinsip syariah tersebut .

B. Implikasi Penelitian 

Satelah penulis membaca dan menganalisis seksama terkait referensi 

dan literatur yang berkaitan dengan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 

Dalam Konsep Pembatasan Kekuasaan Perspektif Siyasah Syar’iyyah, dalam 

mengerjakan skripsi ini, maka penulis menyimpulkan beberapa hal penting, 

yaitu: dengan memberikan penguatan sistem pemerintahan desa agar dapat 

mengimbangi atas perubahan masa jabatan kepala desa di Indonesia yang dari 

6 tahun menjadi 8 tahun, dan dapat dipilih kembali dalam 2 kali masa jabatan. 
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Meningkatkan kualitas kepemimpinan desa, agar dapat membangun desa dan 

Masyarakat desanya. Kemudian dalam hal ini juga diharapkan kepada 

masyarakat yang juga berperan penting dalam hal ini, untuk membangun 

kesadaran akan redukasi konflik politik, agar tidak terjadi lagi konflik pasca 

pemilihan umum
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