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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf arab Nama Huruf latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ث

 Sa S Es (dengan titik diatas) د

 Jim J Je ج

 Ha H Ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Zal Z Zet (dengan titik diatas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy Es dan ye ش

 Sad S Es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D De (dengan titik di bawah) ض

 Ta T Te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z Zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain „ Apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qof Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و
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ٌ Nun N En 

 Wau W We و

ِ Ha H Ha 

 Hamzah ‟ Apostrof ء

ً Ya Y Ye 

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

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

2. Vokal 

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

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

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 Dammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fathah dan ya Ai A dan I ىَ ْ

 Fathah dan وَ ىْ
wau 

Au A dan U 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan tanda Nama 

َ..... َىَ/.. َاَ... fathah dan alif atau 

ya 

A a dan garis di 

atas 
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ًَ .... kasrah dan ya I i dan garis di atas 

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

Contoh: 

اثَ   : ي 
Mata 

ي ي   : ر 
Rama 

َْمَ   : ق 
Qila 

وْثَ   ً  ٍ : 
yamutu 

4. Ta’ marbutah 

Transliterasi untuk ta‟marbutah ada dua yaitu : ta‟marbutah hidup atau 

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

Sedangkan ta‟marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h].  

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

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

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:  

ت َ وْض  الْْ طْف الَ ر   : Raudah al-atfal 

ه ت َ َْ انْف ض  ٍُْ تَ  د   ً  Al-madinah al-fadilah : انْ

ت َ  ً كْ  Al-hikmah : انح 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah  tanda tasydidَ (  َّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan hurufَ (konsonan  ganda) yang diberi tanda syaddah.  

Contoh : 

بَُّ ا َر  : Rabbana 

َُْ ا  Najjaina : َ جَّ

جَ   Al-hajj : ا نْح 

 aduwwun„ : ع د وَ 

Jika huruf ً ber-tasydid di akhir sebuah  kata dan didahului oleh huruf 

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

Contoh: 

 ٌَ ه   ali (bukan „aliyy atau „aly)„ : ع 

 ٌَ ب   arabi (bukan „arabiyy atau „araby)„ : ع ر 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan  huruf (alif 

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

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

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
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dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: 

صَ  ًْ  Al-syamsu (bukan asy-syamsu) : انشَّ

ن ت َ نْس   Al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : انسَّ

  Al-falsafah : انف هْس ف ت َ

 Al-biladu : انب لا د َ

7. Hamzah 

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

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

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

Contohnya: 

 ٌَ وْ ر   Ta‟muruna : ح أيْ 

 ‟Al-nau : انَُّوْءَ 

ءَ  ٌْ  Syai‟un : ش 

رْثَ   Umirtu : أ ي 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

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

transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an  (dari Al-Qur‟a>n), Sunnah, khusus 

dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 
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Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:  Fi> Z}ila>l al-

Qura‟a>n, Al-sunnah qabl al-tadwi>n. 

9. Lafz al-jala>lah (الله) 

Kata Allahَ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau  berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa  nominal),  ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. Contoh: َ َالل  ٍ ٍْ  .billahi : ب الل َ , dinullah : د 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: ََالل ت   ً حْ َر  ٌْ  .hum fi rahmatillah : ه ىَْف 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

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

maupun dalam catatan rujukan  

Contoh: 

Nasir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al-Farabi 
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Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalal Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak 

dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama 

terakhir itu harus disebutkansebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 

Abu al-Walid Muhammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abu al-Walid 

Muhammad (bukan: Rusyd, Abual-Walid Muhammad Ibn) Nasr Hamid Abu Zaid, 

ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta„ala 

saw. = sallallahu „alaihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al-salam 

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 Al „Imran/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

NAMA : AMBO RAPPE 

NIM  : 10200117061 

JUDUL : Analisis Fiqh Siyasah Peran Tokoh Masyarakat Dalam Proses 

Pemekaran Desa (Studi Di Desa Darubiah Kec. Bonto Bahari 

Kab. Bulukumba)  

 

Pokok masalah skripsi ini adalah Analisis Fiqh Siyasah Peran Tokoh 

Masyarakat Dalam Proses Pemekaran Desa (Studi di Desa Darubiah Kec. Bonto 

Bahari Kab. Bulukumba) dan sub masalahnya yaitu : (1) Bagaimana peran tokoh 

masyarakat dalam proses pemekaran desa di Desa Darubiah Kec. Bonto Bahari 

Kab. Bulukumba? (2) Apakah faktor-faktor yang memengaruhi peran tokoh 

masyarakat dalam proses pemekaran Desa Darubiah Kec. Bonto Bahari Kab. 

Bulukumba? (3) Bagaimanakah pandangan Fiqh Siyasah tentang peran tokoh 

masyarakat?. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif lapangan (field research), 

dengan menggunakan pendekatan normatif syar‟I dan pendekatan yuridis 

sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. 

Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Kemudian pengolahan dan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian 

data dan pengambilan kesimpulan. Pengujian keabsahan data menggunakan 

triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. 

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Peran tokoh masyarakat dalam 

proses pemekaran desa memiliki peranan sangat penting, strategis, dan sangat 

menetukan di setiap kegiatan. Peran tokoh masyarakat sendiri sebagai motivator, 

dinamisator, yang mampu memberikan dorongan moral, nasihat, saran, serta 

pendapat dan masukan yang objektif setiap melakukan pembinaan sehingga warga 

masyarakat mendapat pencerahan agar ikut serta berpartisipasi dalam pemekaran 

desa di Desa Darubiah, (2) Faktor-faktor yang paling mempengaruhi pemekaran 

desa di Desa Darubiah Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba yaitu 

faktor geografis, faktor administrasi, faktor politis, faktor pemerataan 

pembangunan, faktor ekonomi, faktor yuridis, dan faktor historis. (3) Dalam 

Perspektif Fiqh Siyasah tokoh masyarakat dikenal dengan lembaga Ahl al-Hall wa 

al-„Aqd, sejauh ini tokoh masyarakat telah berperan dan menjalankan tugasnya 

dalam pemekaran desa menurut syariat Islam, dengan menyalurkan aspirasi dari 

masyarakat setempat yang dikemukakan pada waktu musyawarah desa antara 

pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat,  

Implikasi dari penelitian ini yaitu supaya tokoh masyarakat lebih berbaur lagi 

kepada warga masyarakat desa agar warga desa mempunyai aspirasi dan tempat 

menyalurkannya dan kepada kepala desa agar lebih melibatkan lagi tokoh 

masyarakat dalam musyawarah desa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai Negara yang dibangun di atas desa dan dari desa, dan 

desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh.
1
 Dasar 

pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sesuai UUD 1945 terdapat dua nilai 

dasar yang dikembangkan yakni, nilai uniritas dan nilai desentralisasi. Bentuk 

Negara yang digunakan di Indonesia adalah bentuk Negara Kesatuan yang 

menganut asas desentralisasi. Nilai dasar desentralisasi diwujudkan dengan 

pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan untuk 

menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan atau diakui 

sebagai domain rumah tangga daerah otonom tersebut.
2
 Penggunaan asas 

desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ditunjukkan dengan 

adanya pembagian daerah sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18 

tentang pemerintahan daerah, setelah amandemen. 

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

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

provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang 

diatur dengan undang-undang. 

                                                 
1
Richard Timotius. “Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”. Hukum & Pembangunan 48 No 2 (Juni) 2018. h.324. 
2
Richard Timotius. “Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”. h. 327. 
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2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota megatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 

3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan Kota memiliki 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih 

melalui pemilihan umum. 

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

daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. 

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

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan 

pemerintah Pusat. 

6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 

7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam 

undang-undang. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah 

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta 

masyarakat.
3
 

Prinsipnya pada kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan 

mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di 

tangan pemerintah pusat dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah 

pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, 

                                                 
3
Republik Indonesia, Undang - Undang Dasar 1945, Pasal 18. 
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sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota 

di seluruh Indonesia. Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintah di pusat yang 

terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dilaksanakan oleh legislatif dan eksekutif saja. Pemberian 

otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip 

negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan 

negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh 

karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah tanggung jawab 

akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada di tangan pusat. 

Peran merupakan sesuatu yang melekat pada kedudukan manusia sebagai 

makhluk sosial, dan diharapkan menjalankan perananya sesuai dengan tuntutan 

pada kedudukannya tersebut. Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang 

memegang pimpinan yang terutama.
4
 Tokoh masyarakat merupakan seseorang 

yang mempunayai pengaruh besar karena perananya yang penting dalam struktur 

sosial masyrakat. Oleh karena itu, tokoh masyarakat begitu  dihormati di 

lingkungan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

tahun 1987 Bab 1 Ketentuan umum pasal 1 menyatakan bahwa tokoh masyarakat 

adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari 

masyarakat dan/atau pemerintah.
5
 Kedudukan yang diperoleh tokoh mayarakat 

ini, bisa karena pengetahuannya, kebijakannya dan kesuksesannya dalam 

menjalani kehidupan di masyarakat. Kebijakan yang dimiliki tokoh masyarakat 

biasanya dijadikan panutan bagi orang-orang yang sesuai dengan bidangnya 

                                                 
4
W.J.S  Poerwarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai pustaka, 1984.  h.735. 

5
Republik Indonesia, Undang-Undang  RI Nomor 8 Tahun 1987, pasal 1, ayat 6. 
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masing-masing. Keberadaan tokoh masyarakat mempunyai peranan yang sangat 

penting sebagai pengendali sosial dalam masyarakat. Selain berperan sebagai 

penjaga dan penegak nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, 

tokoh masyarakat juga berperan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang 

terjadi. Karena itu tokoh masyarakat didalam lingkungan masyarakat, sangat 

berperan penting dalam pemekaran desa. 

Hukum Islam musyawarah sering disebut dengan majelis syura. Majelis 

syura adalah sebuah lembaga yang terdiri atas orang-orang yang 

merepresentatifkan kehendak umat sebagai rujukan khalifah.
6
 Abdul Hamid Al-

Anshari menyebutkan bahwa majelis syura adalah sarana yang dipergunakan 

rakyat atau wakilnya untuk membicarakan kemaslahatan publik.
7
 

Halaman ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Ash-Shūraa / 42 : 38 

 َ َ َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ

 َ 

 

Terjemahnya: 

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 

mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 

musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki 

yang kami berikan kepada mereka.
8
 

                                                 
6
Taqiyuddin An-Nabhani, Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah Juz II, (Jakarta: Hizbut Tahrir 

Indonesia, 2011), h.209 
7
Abdul Hamid Al-Anshari, Asy-Syura Wa Atsaruha fi Ad-Dimaqrahiyyah, (kairo: As-

Salafiyyah, 1990), h.13. 
8
Kementerian Agama Republik Indonesia,  Al- Quran Dan Terjemahannya, Surabaya: 

Nur Ilmu, 2019, h. 487. 
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Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt menyerukan agar umat Islam 

mengesakan dan menyembah Allah swt. Menjalankan salat fardhu lima waktu 

tepat pada waktunya. Apabila mereka menghadapi masalah maka harus 

diselesaikan dengan cara musyawarah. Rasulullah saw sendiri mengajak para 

sahabatnya agar mereka bermusyawarah dengan segala urusan, selain masalah-

masalah hukum yang telah ditentukan oleh Allah swt. 

Rasulullah saw memberikan kebebasan kepada umat Islam agar mengatur 

sendiri urusan dunianya dengan sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam 

Muslim, “kalian lebih mengetahui persoalan dunia kalian.” Dan dalam sabdanya 

yang diriwayatkan oleh Ahmad “yang berkaitan dengan urusan agama kalian, 

maka kepadaku (rujukannya), dan yang berkaitan dengan urusan dunia kalian, 

maka kalian lebih mengetahuinya.” 

Pemekaran merupakan pemecahan dari daerah satu otonom menjadi dua 

daerah otonom baru. Berlakunya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah menjadi syarat pembentukan daerah otonom baru semakin diperketat 

sebelumnya dalam PP No.78 Tahun 2007 tentang pembentukan penghapusan dan 

penggabungan daerah mengatur mengenai proses daerah yang didasari pada 3 

persyaratan yakni administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Semenjak 

disahkannya UU  No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan 

syarat pembentukan daerah otonom baru semakin diperketat yaitu melalui tahapan 

menjadi daerah persiapan dulu atau daerah administrasi selama 3 tahun. Kinerja 

kepala daerah selama masa persiapan inilah yang kemudian menjadi tolak ukur 

apakah wilayah yang bersangkutan layak untuk dimekarkan atau tidak. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa 

dijelaskan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 32 Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahaun 2014 tentang Desa, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri teentang Penataan Desa. Pasal 1 

ayat 8 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Desa adalah desa dan 

desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

berdasarakan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9
 

Pemekaran desa menjadi beberapa wilayah baru pada dasarnya bertujuan 

untuk upaya meningkatkan kualitas percepatan dan pemerataan pembangunan 

daerah, calon daerah baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya 

yang harus seimbang antara yang satu dengan yang lain.
10

 

Hal ini membuktikan bahwa pemekaran perlu mendapatkan persetujuan 

ataupun kesepakatan dari tokoh masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman 

antara pemerintah desa, tokoh adat maupun warga. Di Desa Darubiah Kec. 

                                                 
9
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, Pasal 1 ayat 8. 

10
Wulan Sundari, dkk. “Analisis Pemekaran di Desa Tambak Tinggi Pasca Pemekaran 

Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati VII Terhadap pembangunan Infrastruktur”, Administrasi 

Nusantara Mahasiswa. 2 No 10. (2020): h. 84.  
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Bontobahari Kab. Bulukumba ini tokoh masyarakat dilibatkan dalam memberikan 

pandangan maupun dalam pengambilan keputusan karena tokoh masyarakat 

sendirilah yang mengetahui letak tanah ulayat serta batas-batas setiap desa yang 

ada sehingga secara sistem pemerintahan adat, ini sangat memperhatikan nilai-

nilai adat maupun norma-norma yang ada dan hidup dikehidupan masyarakat adat 

di Desa Darubiah Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk 

meneliti masalah ini serta memaparkan dalam bentuk skripsi dengan judul 

“Analisis Fiqh Syiasah Peran Tokoh Masyarakat Dalam Proses Pemekaran 

Desa (Studi di Desa Darubiah Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba) 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah maka yang akan menjadi fokus 

penelitian yatiu: 

a. Fiqh Siyasah 

b. Peran Tokoh Masyarakat 

c. Pemekaran Desa 

2. Deskripsi Fokus 

a. Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan 

pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi 

mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. 

b. Peran menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tindakan yang dilakukan 

oleh seseorang dalam suatu pekerjaan ataupun kejadian. 
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c. Tokoh Masyarakat adalah seorang yang terkemuka, terpandang, dan 

dihormati oleh masyarakat yang selalu dijadikan rujukan dan sebagai tempat 

menanyakan perihal permasalahan masyarakat. 

d. Pemekaran Desa adalah pemecahan atau pemisah diri dari daerah induknya, 

kemudian membentuk daerah baru Provinsi, Kabupaten dan Desa dengan 

pertimbangan dan alasan-alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penelitian ini memiliki 

pokok permasalan “Bagaimana Analisis Fiqh siyasah peran tokoh masyarakat 

dalam Proses Pemakaran Desa (Studi di desa darubiyah kec. Bonto Bahari kab. 

Bulukumba)?  dan melahirkan sub-sub masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam proses pemekaran desa di desa 

Darubiah Kec. Bonto bahari Kab. Bulukumba? 

2. Faktor-faktor apakah yang memengaruhi peran tokoh masyarakat dalam 

proses pemekaran desa Darubiah Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba? 

3. Bagaimana pandangan fiqh siyasah tentang peran tokoh masyarakat? 

D. Kajian Pustaka 

Dalam kajian pustaka peneliti proposal mendeskripsikan hasil bacaan yang 

ekstensif terhadap literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan 

diteliti. Sehingga dapat dilihat bahwa dalam penelitian yang dilakukan belum 

pernah dibahas sebelumnya atau pernah dibahas tetapi berbeda perspektif  dan 

pendekatannya. Adapun beberapa literatur yang digunakan peneliti, diantaranya: 
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1. Nur Novianah, Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan dan 

Pemerataan Pembangunan (Studi di Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu 

Kabupaten Dompu), Tesis, 2020. Pada tesis ini membahas tentang dampak 

pemekaran desa di desa Sori Sakolo terhadap percepatan dan pemerataan 

pembangunan dari segi aspek pembangunan di desa Sori Sakolo, dimana 

pemekaran desa tersebut berdampak baik untuk masyarakat dan untuk 

pemerintah desa Sori Saloko yaitu membuahkan hasil percepatan dan 

pemerataan yang terjadi sangat signifikan karena banyaknya dana yang 

bersumber dari pemerintah pasca pemekaran desa. Sedangkan dalam 

penelitian kali ini terfokus pada peran tokoh masyarakat dalam proses 

pemekaran desa. 

2. Sella Ayu Wandira Harahap, Dampak Pemekaran Desa Dalam 

Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus Pada Desa Penampaan Uken 

Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues), Jurnal Perspektif 2014. 

Pada jurnal ini membahas mengenai dampak dari pemekaran dalam 

pembangunan infrastruktur pada desa penampaan uken, dimana 

masyarakat merasakan dampak yang sangat positif yaitu kemudahan dalam 

mengakses lokasi dan melaksanakan mobilitas. Sedangkan pada penelitian 

yang dilakukan dalam penelitian ini terfokus pada peran tokoh masyarakat 

dalam proses pembangunan desa.  

3. Lestiawati, Pengaruh Pemekaran Desa di Kabupaten Pesisir Barat 

Terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan (Studi Kasus Pekon 

Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat), Skripsi, 2018. 
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Pada skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi 

percepatan dan pemerataan pembangunan di kabupaten Pesisir Barat. 

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan ini memfokuskan pada peran 

tokoh masyarakat berdasarkan pandangan fiqh syiasah. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui peran tokoh masyarakat dalam proses pemekaran desa di 

Desa Darubiah Kec. Bonto bahari Kab. Bulukumba. 

b. Untuk mengetahui peran tokoh masyarakat dalam pemekaran desa di Desa 

Darubiah Kec. Bonto bahari Kab. Bulukumba. 

c. Untuk mengetahui pandangan Fih Siyasah tentang peran tokoh masyarakat. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang di harapkan dari  hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Bagi pembaca, untuk menambah pengetahuan tentang peran tokoh 

masyarakat proses pemekaran desa. 

2) Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan untuk menambah 

pengetahuan dan dipakai sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut 

dengan variable yang berbeda. 
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3) Bagi penulis, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk sarana 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam penerapan ilmu yang berkaitan 

dengan proses pemekaran desa. 

b. Kegunaan praktis 

Bagi pemerintah desa, penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan 

pertimbangan dan masukan terhadap tokoh masyarakat dalam menjalankan 

proses pemekaran desa. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Fiqh Siyasah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah 

Istilah Fiqh Siyasah merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari dua 

kata, yakni Fiqh dan Siyasah. Secara etimologis, Fiqh berarti pemahaman yang 

mendalam dan akurat sehingga dapat memenuhi tujuan ucapan dan atau tindakan 

tertentu. Sedangkan secara terminologis, fiqh telah populer didefinisikan sebagai 

ilmu tentang hukum-hukum Syara‟ yang bersifat perbuatan yang dipahami dri 

dalil-dalil yang rinci.
1
 Fiqh adalah ilmu tentang hukum Allah swt. yang 

didasarkan kepada dalil berisi tentang hal-hal yang bersifat Amaliah Furu‟iyah 

Tafsili seorang mujtahid atau Fiqh yang digali dan ditemukan melalui penalaran 

dan Istidlal seorang mujtahid atau Fiqh.
2
 

Definisi tersebut dapat dipahami bahwa Fiqh adalah upaya sungguh-

sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara‟ 

sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum 

Islam. Karena fiqh brsifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara‟ tersebut 

pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan 

perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.
3
 

Kata siyasah merupakan bentuk Masdar dari sasa, yasusu yang artinya 

mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah. Kata sasa 

memiliki sinonim dengan kata dabbara yang artinya mengatur memimpin, 

                                                 
1
Amir Syarifuddin, Garis-Gaeis Besar Fiqh, (Cet Ke III; Jakarta:Kencana,2010), h.12 

2
Ibn Manzhur, Lisan Al-Arab, Juz VI, (Beirut: Dar Al-Shadr), h. 108. 

3
Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Kencana,2014), h. 3. 
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memerintah, dan kebijakan pemerintah.
4
 Kata Siyasah secara terminologis 

terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum Islam. Menurut Ibnu 

Manzhur, Siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada 

kemaslahatan. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan Siyasah sebagai Undang-

Undang yang dibuat untuk mengatur keterlibatan dan kemaslahatan serta 

mengatur berbagai hal. Sedangkan menurut abdurrahman mengartikan Siyasah 

sebagai hukum peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar 

dengan negara lain. Dapat disimpulkan siyasah  berkaitan dengan mengatur dan 

mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan 

membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan. 

Berdasarkan penjelasan di atas dari berbagai kalangan ahli hukum islam 

maka Fiqh Siyasah merupakan ilmu yang dipelajari oleh pemerintah untuk 

membuat, membentuk atau menetapkan peraturan serta kebijakan untuk 

kepentingan negara dan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Fiqh Siyasah 

juga bisa diartikan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya yang bertujuan 

mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan selama 

peraturan tersebut tidak bertentangan dengan syari‟at Islam.
5
 

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang 

membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara 

demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, 

                                                 
4
Imam Amsuri Jailani, et al., Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press, 2011), h. 

6-7 
5
Dimas Imam Wahyu Sejati, “Tinjauan Fiqh Siyasah dan Yuridis Terhadap Putusan 

Mahkama Agung No.74/P/HUM/2018 Tentang Penghapusan Batas Usia Bagi Guru Honorer 

Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil”, Skripsi  (Surabaya: Fak. Syariah Dan Hukum UIN 

Sunan Ampel, 2019), h. 24. 
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ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam, yang terkandung 

didalamnya dalam hubungannya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 

Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal 

terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat debatable (masih bisa 

diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.
6
 

Fiqh Siyasah juga dapat diartikan sebagai ilmu tata negara islam yang 

secara spesifik membahas tentang seluk beluk peraturan kepentingan umat 

manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, 

peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan 

dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan 

menghadirkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.
7
 

2. Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Sistematika Hukum Islam 

Sebelum membahas kedudukan fiqh siyasah dalam sistematika hukum 

islam, terlebih dahulu perlu dipaparkan pembagian hukum islam (fiqh) secara 

sistematis. Secara global hukum islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, 

yaitu: 

Fiqh ibadah (Mahdlah): hukum yang mengatur hubungan manusia dengan 

Tuhannya. Bagian dari fiqh ibadah adalah Thaharoh, shalat, puasa, zakat, haji, 

qurban, nadzar, sumpah dan semua perbuatan manusia yang berhubungan dengan 

Tuhan.  

                                                 
6
Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Kencana,2014),h. 4. 

7
Nisaul Hasanah, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur 

Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya”, Skripsi  (Lampung: 

Fak. Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2021), h. 16. 
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a. Fiqh Ibadah  

Menjadi keniscayaan bahwa kita dalam beribadah harus menggunakan 

ilmu atau menjadi syarat sebelum kita beribadah mencari ilmu atau menjadi syarat 

sebelum kita beribadah mencari ilmu terlebih dahulu karena kedudukan ilmu itu 

laksana pohon, dan ibadah itu adalah buah darii berbagai jenis buah pepohonan 

(ilmu). Wajib bagi kita yang pertama untuk mengenal al-Ma‟bud, karena 

bagaimana kita akan menjalankan pengabdian kalau kita tidak mengenal dari 

Asma, Sifat Dzat-Nya, apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin menyertai  

dzat-Nya agar kita terhindar dari penisbatan pensifatan yang keliru terhadapnya. 

Hadits qudsi mengisyaratkan bahwa perintah Allah SWT ada yang bersifat fardlu 

dan nawafil. Fardlu adalah perintah yang bersifat wajib dan menjadi dasar dari 

bentuk penghambaan dan pengabdian. Sedangkan nawafil adalah keuntungan dan 

kemenanga yang memiliki derajat (tingkatan). 

Beberapa contoh kajian fiqih ibadah dalam kitab-kitab ulama salaf adalah 

antara lain : 

1) Thaharah 

Dalam praktik peribadahan atau awal bagian yang harus diperhatikan 

adalah thaharah karena merupakan kunci shalat dan syarat sahnya shalat. 

Thaharah secara bahasa adalah bersih dari segala kotoran aau najasah. Adapun 

menurut syara‟ thaharah memiliki makna bersih dari segala macam najis baik 

yang bersifat hakikat, aib dan oerbuatan maksiat atau bersifat hukmiyah; hadats 

besar, hadats kecil (kencing) dll. Imam Nawawi As-syafi‟i mendefinisikan 

thaharah adalah menghilangkan atau mensucikan diri dari hadats besar dan hadats  
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kecil maupun menghilangkan bentuk dari kedua hadats tersebut seperti firman 

Allah dalam surat 2 ayat 125 dan suart 74 ayat 4. 

Dalam masalah thaharah para ulama sepakat terkait alat, media yang dapat 

digunakan untuk bersuci adalah air dan debu/batu. Namun, dalam kehidupan 

sekarang alat untuk bersuci khususnya air telah mengalami perkembangan dan 

membutuhkan perhatian serius. Persoalan pengairan telah berkembang sangat 

pesat teknologinya dan menjadi peluang bagi kehidupan manusia dari sisi manfaat 

(nilai ekonomi). Hal ini senada dengan pemahaman para ahli ushul bahwa Nash 

kebanyakan menggunakan shighot takhshis (khusus) yang didalamnya mencakup 

penjelasan hukum umum. Sarana menuju kesempurnaan berwudlu menjadi sebuah 

perbuatan yang memiliki nilai pahala karena akan memudahkan dalam 

penyempurnaan thoharoh/wudlu.
 8
 

2) Shalat 

Doa (mengaharap kebaikan) merupakan makna dari shalat lughot secara 

syar`i shalat merupakan gabungan dari perbuatan dan ucapan khusus yang diawali 

dengan pengucapan takbir dan diakhiri dengan salam. Adapun salah satu tujuan 

dari disyariatkannya shalat adalah untuk mewujudkan rasa syukur terhadap 

banyaknya kenikmatan yang Allah berikan, disamping itu shalat juga memiliki 

manfaat yang bersifat diniyah yang paling fundamental adalah keshalihan mental/ 

kejiwaan dan juga memiliki manfaat secara ijtimaiyah (sosial). Tidak seperti 

ibadah yang lain, shalat memiliki ketentuan waktu yang jelas seperti dalam QS al-

Nisa / 4 : 103 berikut: 

                                                 
8
Fathu A Aziz. “Fiqih Ibadah Versus Fiqh Muamalah”,  Ekonomi Islam 7,  No 2 (2019). 

h. 240-242. 
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ُْخ ىَْ  َ أْ  ً ُ وْب ك ىََْۚف ا ذ اَاطْ ع هٰيَج  ق ع وْداًَوَّ قَ  ايًاَوَّ  َ واَاللّٰه ف اذْك ر  هٰوةَ  َْخ ى َانصَّ ف ا ذ اَق ض 

وْق وْحاً خٰباًَيَّ َك   ٍ َْ  ُ ؤْي   ً ك اَ جَْع ه يَانْ هٰوةَ  َانصَّ ٌَّ َۚا  هٰوةَ  واَانصَّ  ً َْ  ف ا ق 

Terjemahnya: 

Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), maka ingatlah Allah 

di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian 

apabila kamu telah merasa aman, maka dirikan shalat itu (sebagaimana 

biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya 

atas orang-orang yang beriman.
9
 

 

Penentuan waktu pelaksanaan shalat secara ekplisit menjelaskan 

mekanisme keilmuan yang bersifat dinamis seperti; penemuan alat penunjuk arah 

(kompas), penentuan waktu isyraq dan ghurubussyams yang mengisyaratkan 

peluang kajian shalat secara lebih masif dari berbagai disiplin keilmuan tidak juga 

kajian ekonomi dan industri. Istinbath hukum yang kita gunakan adalah 

pendekatan ushul fiqih yang menjadi rujukan dari permasalahan yang terjadi hari 

ini. Keterkaitan teknologi bagi sempurnanya pelaksanaan peribadatan adalah 

sebuah keniscaayaan seperti pada kajian thaharah dalam pelaksanaan shalat juga 

tidak mungkin lepas dengan dunia industri. 

3) Haji 

Pelaksanaan Haji selain karena kewajiban yang bersifat mahdloh juga 

adanya persiapan, sarana yang dibutuhkan untuk menunaikannya (Kitab al-Haj). 

Supaya mereka menghadiri hal-hal yang bermanfaat bagi mereka, berupa: 

pengampunan bagi dosa-dosa mereka, pahala mengerjakan manasik haji dan 

ketaatan mereka, serta perolehan keuntungan dalam perniagaan mereka dan 

kepentingan-kepentingan lain, dan agar mereka menyebut nama Allah ketika 

                                                 
9
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al- Quran Dan Terjemahannya, Surabaya: 

Nur Ilmu, 2019, h. 95 
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menyembelih hewan (Nusuk), kurban yang mereka jadikan pendekatan diri 

kepada Allah, seperti unta, sapi dan kambing pada hari-hari tertentu, yaitu tanggal 

10 Dzulhijjah dan tiga hari setelahnya, sebagai ungkapan rasa syukur kepada 

Allah atas nikmat-nikmat-Nya. sedang mereka diperintah sebagai anjuran saja 

untuk memakan dari sembelihan-sembelihan tersebut dan memberikan makan 

orang fakir yang amat sulit ekonominya dari sembelihan itu. Dengan adanya 

penjelasan tersebut diatas jelas bahwa ibadah mahdhah tidak dapat terlepas dari 

urusan “duniawi”.
10

 

b. Fiqh Mu‟amalah 

 (Ghoiru Mahdloh): Fiqh muamalah berasal dari kata „amala yu‟amili 

mu‟amalatan yang berarti saling bertindak, saling berbuat, saling beramal. Dalam 

istilah bermakna hasil ijtihad seseorang atau sekelompok orang tentang hukum 

bagi berbagai macam transaksi/kegiatan manusia yang dilakukan sesuai dengan 

ajaran islam. Salah satu kajian dalam fiqh mualah adalah ekonomi. Secara umum 

pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas 

manusia yanag berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Terhadap 

barang dan jasa.
11

 Dalam perkembangan terakhir ini fiqih muamalah mengenalkan 

tentang adanya modal sosial. Modal sosial dapat didefinisikan sebagai 

serangkaian nilai dan norma informal yang dimilki bersama diantara para anggota 

suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjadinya kerjasama diantara 

mereka. Kapital sosial berhubungan dengan nilai kolektif dalam sebuah jaringan 

                                                 
10

 Abi yahya Zakaria al- Anshori “Fathul Wahab bi Syarhi Minhaju at-Thulab” (Al 

Haramain, 2008) Juz 1 h. 135 
11

Fathu A Aziz. “Fiqih Ibadah Versus Fiqh Muamalah”, h. 245. 
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sosial yang tumbuh-kembang sebagai implikasi dari hubungan-hubungan timbal 

balik yang terjadi didalamnya.
12

 

Tiga unsur utama dalam modal sosial adalah : 

1) Trust (Kepercayaan) 

Trust (Kepercayaan) dapat mendorong seseorang untuk bekerjasama dengan 

orang lain untuk memunculkan aktivitas ataupun tindakan bersama yang 

produktif. Trust merupakan produk dari norma-norma kerjasama sosial yang 

sangat penting yang kemudian memunculkan modal sosial. 

Berbagai definisi di atas dapat ditarik bahwa fiqh syiasah memegang 

peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam 

bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat islam. Tanpa keberadaan negara dan 

pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum islam akan sulit sekali terjamin 

keberlakuannya, barangkali untuk masaah ibadah tidak terlalu banyak campur 

tangan siyasah, tetapi untuk urutan kemasyarakatan yang kompleks, ummat islam  

membutuhkan syiasah. 

Fiqh siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis 

dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan, dan menetapkan 

kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat Muslim 

khususnya, dan warga negara pada umumnya, pemerintah memebutuhkan siyasah 

syar‟iah. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan 

sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqh siyasah (atau siyasah 

syar‟iyah) juga dapat menjamin umat islam dari hal-hal yang bisa merugikan 
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 Haris El Mahdi, “Menemukan Kembali Kapital Sosial Bangsa Indonesia” Jurnal 

Ekonomi 12, No 36 (2012). h. 25. 
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dirinya. Fiqh siyasah dapat diibartkan sebagai akar sebuah  pohon yang 

menompang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasikan buah yang 

dapat dinikmati oleh umat islam dan manusia umumnya.
13

 Kajian fiqh lainnya 

adalah hal-hal yang berkaitan dengan tata hubungan masyarakat. Seperti 

diketahui, keluarga adalah institusi terkecildalam pembentukan masyarakat. 

Rumah tangga merupakan cikal bakal bagi tegaknya suatu masyarakat dan 

menjadi tonggak bagi terciptanya sebuah negara. Hal-hal yang berkaitan dengan 

ketenagakerjaan ini dikaji oleh ulama dalam lapanagn fiqh al-siyasah. Dalam 

kajian ini dipelajari antara lain masalah perundang-undangan, keuangan negara, 

hubungan pemerintah dengan rakyat dan hubungan pemerintah dengan negara 

lain.
14

 

Dari sistematika ini dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah 

memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi 

hukum Islam secara keseluruhan. Dalam fiqh siyasahlah diatur bagaimana sebuah 

ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa 

keberadaan negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit 

sekali terjamin keberlakuannya. Barangkali untuk masalah ibadah tidak terlalu 

banyak campur tangan siyasah tetapi untuk urusan kemasyarakatan yang 

kompleks, umat Islam membutuhkan fiqh siyasah. 

Dalam fiqh siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukuman yang 

secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan 

                                                 
13

Nurcholish Madjid, Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Indonesia.(Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2014),  h. 315. 
14

 Muhammad Iqbal, “Rekonstruksi Pemikiran Islam, (Jakarta: KalamMulia, 1994), h. 12-

14. 
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oleh manusia Untuk konteks Indonesia, misalnya, keluarnuya UU No. 1/1974 

tentang Perkawinan, UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU 

No. 7/1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian disempurnakan oleh UU No. 

3/2006 dan UU N0. 5/2009, dapat dikatakan bagian dari siyasah syar‟iyah 

pemrintah Indonesia. Dengan undang-undang tersebut umat Islam diberi fasilitas 

dan kesempatan untuk mengembangkan institusi keagamaan mereka dalam rangka 

pelaksanaan dan penerapan hukum Islam itu sendiri. Di samping itu kebijakan 

pemerintah di bidang ekonomi dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia 1991 

dan UU Perbankan yang mengakomodasi perbankan syariah juga merupakan 

bagian dari siyasha syar‟iyah pemerintah Indonesia dan merupakan bagian dari 

praktik siyasah maliyah yang bertujuan mengangkat taraf kehidupan umat Islam 

menjadi lebih baik.
15

 

3. Pemekaran Desa dalam Islam 

Pemekaran wilayah atau perluasan wilayah (Ekspansi) menurut Zainul 

Bahir bahwa ekspansi  yaitu memperluas Negara sendiri atau daerah sendiri 

dengan jalan menduduki wilayah Negara lain.  

a. Pemekaran atau perluasan wilayah dalam islam  

Pada masa khalifah Rasiedin yang mana pada masa Umar Ibn Al Khathab 

yang paling menonjol perluasan wilayah. Setelah dilantik menjadi kepala negara 

Umar segera melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Secara prinsip Umar 

melanjutkan garis kebijaksanaan yang telah ditempuh Abu bakar. Namun karena 

permasalahan yang dihadapi umur semakin berkembang seiring dengan perluasan 
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 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 

Prenadamedia, 2014), h. 12-13. 
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daerah Islam, Umar melakukukan kebijaksanan yang antisipatif terhadap 

perkembangan dan tantangan yang dihadapinya. Kebijaksanaan yang dilakukan 

Umar sebagai kepala negara meliputi pengembangan daerah kekuasaan Islam, 

pembenahan birokrasi pemerintahan, peningkatan kesejahteraan rakyat, 

pembentukan tentara regular yang digaji oleh negara.
16

 

Selama sepuluh tahun pemerintahan umar (634/644M), kekuasaan Islam 

telah melebarkan sayapnya melampaui Jazurah Arabiah. Penaklukan demi 

penaklukan dilakukan pada masa Umar. Bahkan dua adidayah ketika itu, 

Persiapan dan Bizantium berhasil jatuh ketangan ummat Islam. Pada 635 M, 

tentara Islam di bawah pimpinan Khalid bin Walid berhasil menaklu  kan 

Damaskus. Setahun kemudian setelah tentara Bizantium mengalami kekalahan 

pada perang Yarmuk, praktis seluruh wilayah Syriah berhasil dikuasai oleh umat 

Islam pada tahun 637. Di bawah pimpinan panglima perang Sa‟d Ibn Abi 

Waqqash, Irak berhasil pula dikuasai setelah berkecamuknya perang di Qadisiah. 

Seluruh Irak praktis berada dalam kekuasaan Islam menjelang Khalifah Umar 

wafat. Pada tahun 639 M, di bawah komando „Amr Ibn Al-Ash, mesir berhasil 

pula dikuasai. Setahun kemudian, tentara Islam  berhasil pula menghancurkan 

Imperium Persia. Pada tahun berikutnya 641 M, Palestina yang dikuasai 

Bizantium jatuh ke tangan Islam. Kota Yerusalem yang di dalamnya terletak 

Baitul Maqdis merupakan yang terakhir jatuh ke tangan Islam secara damai, 
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Dimas Imam Wahyu Sejati, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Tokoh Masyarakat 
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adalah Umar sendiri yang datang ke sana untuk menandatangani perjanjian damai 

tersebut.
17

 

b. Perluasan wilayah pada masa Bani Umayyah 

Perluasan wilayah, Muawiyah, dan dinasti Bani Umayyah umumnya 

melakukan berbagai penaklukan. Setidaknya, ekspansi dinasti ini meliputi tiga 

front, yaitu front pertempuran menghadapi Bangsa Romawi di Asia  kecil, 

Konstantinopel dan pulau-pulau di laut Tengah, front Afrika Utara dari selat 

Gibraltar hingga spanyol, dan front timur hingga Sindus, India. Hingga akhirnya 

Bani Umayyah pada 700 M, kekuasaan Islam sudah mencapai lautan atlantik di 

barat dan lembah Indus di timur. Selain perluasan, Bani Umayyah juga melakukan 

berbagai penyempurnaan di bidang administrasi negara (birokrasi), perekonomian, 

dan kesejahteraan rakyat. Dalam bidang administrasi Negara, untuk pertama 

kalinya Muawiyyah memperkenalkan lembaga pengawal pribadi (hajib) dalam 

system pemerintahan. Para pengawal inilah yang menjalankan tugas-tugas 

protokoler khalifah dalam menetukan dan menerima siapa yang berhak bertemu 

dengan khalifah. Selain pengalaman tragedy Ali yang tewas terbunuh, Muawiyyah 

juga mendapat inspirasi perlembagaan Hajib ini dari pengaruh Syam dan Persia.
18

 

c. Perluasan atau ekspansi kekuasaan Islam pada masa Bani Abbas 

Pada masa dinasti Abbasiyah, luas wilayah kekuasaan Islam semakin 

bertambah, meliputi wilayah yang telah dikuasai Bni Umayyah, antara lain Hijaz, 
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Yaman Utara dan Selatan, Oman, Kuwait, Irak, Iran (Persia), Yordania, Palestina, 

Lebanon, Mesir, Tunisia, Al Jazair, Maroko, Spanyol, Afganistan dan Pakistan, 

dan meluas sampai ke Turki, Cina dan juga India. 

d. Perluasan Wilayah Pada Masa Turki Usmani 

Bangsa Turki Usmani adalah tipe pejuang dan prajurit yang tangguh 

sepanjang perjalanan dinasti ini, penaklukan demi penaklukan terus dilakukan. 

Selama 6 abad lebih kekuasannya, Usmani berhasil mengembangkan kekuasannya 

ketiga benua, yaitu Asia, eropa, dan Afrika. Di Asia, luas wilayah Usmani 

meliputi Asia kecil, Armeni, Irak, Syria, Hijaz, dan Yaman. Di Eropa, Usmani 

berasil menguasai Bulgaria, Yunani, Albania, Yugoslavia, Hungaria, dan 

Rumania. Sementara si Afrika, Usmani mengembangkan sayapnya hingga Libia, 

Mesir, Tunisia, dan Aljazair.
19

 

Ketua rukun warga, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan 

tokoh atau pemuka masyarakat lainnya adalah bagian dari BPD (badan 

permusyawaratan desa). BPD adalah wakil penduduk desa bersangkutan 

keterwakilan wilayah yang diterapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. 

Didalam fiqh siyasah kedudukan anggota BPD sama dengan lembaga Ahl al-Hall 

wa al-Aqdi. Para ahl siyasah merumuskan pengertian ahl al-hall wa al-aqdi 

sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan 

sesuatu atas nama umat (warga negara).
20

 Dengan kata lain, ahl al-hall wa al-aqdi 

adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara 
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Dalam Proses Pemekaran Desa(Studi di Pekon Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong 

Kabupaten Pesisir Barat”, h. 32. 
20

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 

Prenada Media, 2014), h. 158. 



25 

 

 

 

masyarakat. Al-mawardi menyebutkan ahl al-hall wa al-aqdi dengan ahl al-

ikhtiyar, karena merekalah yang berhak memiliki kahllifah. Adapun Ibn Taimiyah 

menyebutkan dengan ahl al-syawkah. Sebagai lagi menyebutkan dengan ahl al-

syura atau ahl al ijma. Sementara al-Baghdadi menanamkan mereka dengan ahl 

al-ijtihad. Namun semuanya mengacu pada pengertian “anggota masyarakat yang 

mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintah 

demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka”. Sejalan dengan penegrtian ini, 

Abdul Hamid al-Anshari menyebutkan bahwa majelis syura yang menghimpun 

ahl al-syura merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk 

membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahatan umat. Dengan 

demikian, sebenarnya rakyatlah yang berhak untuk menentukan nasibnya serta 

menentukan siapa yang akan mereka angkat sebagai kepala Negara sesuai dengan 

kemaslahatan umum yang mereka inginkan. 

Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan Islam tentang 

hal ini adalah ahl al-syura. Pada masa khalifah ke empat, khususnya pada masa 

Umar, Istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat senior yang 

ditunjuk umar untuk melakukan musyawarah menetukan siapa yang akan 

menggantikannya setelah ia meninggal. Memang pada masa ini ahl al syura atau 

ahl al-hall wa al-aqd belum lagi terlembaga dan berdiri sendiri. Namun pada 

pelaksanaanya, para sahabat senior telah menjalankan perannya sebagai wakil 

rakyat dalam menetukan arah kebijaksanaan negara dan pemerintah. Kata 

“Syura”(syura) berasal dari sya-wa-ra yang secara etimologis berarti 

mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian ini, kata syura 
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atau dalam bahasa Indonesia menjadi “musyawarah” mengandung makna segala 

sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lian (termasuk pendapat) 

untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang 

mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia. Dengan demikian, keputusan 

yang diambil berdasarkan syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi 

kepentingan kehidupan manusia. Ayat Al-Qur‟an yang menjelaskan tentang 

musyawarah yaitu QS ali-Imrān / 3 :159 

 َ ََََََ َ َ َ  َ   َ ََ ََ  َ  َ

   َ َ  َ َ ََ َ   َ  َ َ َََ َ َ    َََََ

Terjemahnya:  

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah 

mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan 

mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan 

tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. ََ
21
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B. Peran Tokoh Masyarakat dalam Pemekaran Desa menurut Peraturan 

Perundang-Undangan 

1. Peran Tokoh Masyarakat 

a    Pengertian Peran 

Peran adalah sesuatu yang dimainkan atau di jalankan. Peran didefinisikan 

sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang 

mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. 

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan 

dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran 

disebut “role” yang definisinya adalah “person‟s task or duty in undertaking”. 

Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam sutu usaha atau pekerjaan”. Peran 

diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang 

dilakukan oleh seseoran dalam suatu peristiwa. Peran merupakan suatu tindakan 

atau perilaku yang sudah direncanakan oleh aktor utama dan tindakan atau 

perilaku tersebut sudah disetujui oleh aktor tersebut. Peran yang diatur sebagai 

perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu artinya 

pemimpin organisasi mempunyai peran setiap pekerjaan mengharapkan 

bagaimana peran perilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan 

yang harus di lakukan dan perilaku peran yang di inginkan yang berjalan dengan 

seiring pekerjaan tersebut, juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran 

penting dalam mengatur perilaku bawahan. Peran adalah aktivitas yang dijalankan 

seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu 
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lembaga/ organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi 

dari lembaga tersebut.
22

 

b.    Pengertian Tokoh Masyarakat 

 Tokoh adalah seseorang yang terkemuka atau kenamaan di bidangnya, 

atau seseorang yang memegang peranan penting dalam suatu bidang atau aspek 

kehidupan tertentu dalam masyarakat. Seseorang tersebut berasal, dibesarkan, dan 

hidup dalam lingkungan masyarakat tertentu. Masyarakat adalah golongan besar 

atau kecil terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya 

bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. artinya 

masyarakat itu tergolong dalam beberapa manusia dan saling mempengaruhi sama 

lain. Dengan kata lain, terbentuknya masyarakat karna adanya perkumpulan 

masyarakat yang banyak yang bersatu dengan cara tertentu oleh karna adanya 

hasrat-hasrat kemasyarakatan yang sama atau bersama. 

  Tokoh masyarakat dalam kamus umum bahasa Indonesia, diartikan 

sebagai rupa, wujud dan keadan, bentuk dalam arti jenis badan, perawakan, orang 

yang terkemuka atau kenamaan didalam lapangan politik suatu masyarakat. 

Tokoh masyarakat, tentunya merupakan suatu representasi dari adanya sifat-sifat 

kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dala mewujudkan harapan 

serta keinginan-keinginan masyarakat sehinggah tokoh masyarakat,tidak bisa 

dilepas dari sifat kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan, sebab warga 

masyarakat mengidentifikasi diri kepada sang pemimpin, dan ia dianggap sebagai 

penyambung lidah masyarakat. 

                                                 
22

Syamsir Torang, Oganisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan 

organisasi), (Bandung: Alfabeta¸2014), h. 86. 
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Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran tokoh masyarakat  

adalah memberikan pemikiran dan perilaku yang baik bagi masyarakat, pemikiran 

dan perilaku tersebut sejalan dengan apa yang diharapkan masyarakat, dan sejalan 

dengan yang sesungguhnya dicita-citakan oleh bangsa yang menginginkan 

keharmonisan, kesejahteraan dan kenyamanan dalam sosial bermasyarakat. Maka 

dari itu tokoh masyarakat ikut serta dalam suatu permasalahan ataupun suatu 

pembangunan di daerah manapun itu pembangunan di bidang kesehatan, 

pendidikan, serta di bidang infrastruktur daerah. 

Suatu kepercayaan atau wewenang dari masyarakat maupun pemerintah 

sosok dari tokoh masyarakat memberikan suatu aspirasi yang berasal dari hasil 

pemikiran masyarakat yang belum tersampaikan maupun didengarkan oleh 

pemerintah daerah, sehingga pemerintah masyarakat merasakan dampak positif 

yang seharusnya mereka dapatkan dari pemerintahan.
23

 Peran tokoh masyarakat 

dibutuhkan oleh pemerintah agar dapat bersahabat dan bersosialisasi di daerah 

maupun di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah. Maka Tokoh 

masyarakat sangat berperan dalam pengendalian sosial, masyarakat dapat 

memberikan masukan yang positif dan sangat berpengaruh dalam pengendalian 

sosial. Tokoh masyarakat adalah setiap orang yang memiliki pengaruh besar, 

dihormati, dan disegani dalam suatu masyarakat karena aktivitasnya, 

kecakapannya dan sifat-sifat tertentu yang dimilikinya. 

c. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemekaran Desa 

                                                 
23

Khaidir Pahmi, “Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur di 

Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padansidimpuan”, Skripsi 

(Medan: Fak. Ilmu Sosisal dan Ilmu Politik UMA,2017), h. 25. 
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Tokoh Masyarakat sendiri diartikan juga dengan elit masyarakat dimana, 

ia bertindak mewakili masyarakat atau mengatasnamakannya.Tokoh masyarakat 

dapat dikategorikan atau dibagi kedalam Tokoh masyarakat formal atau elit 

formal dan tokoh masyarakat informal atau elit informal. Partisipasi tokoh 

masyarakat adalah keterlibatan masyarakat yang diperankan oleh elit non formal. 

Jadi berbicara partisipasi tokoh masyarakat berarti berbicara partisipasi 

masyarakat itu sendiri. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat 

untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan 

pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana 

kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana 

melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya. 

Substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan 

dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, 

sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan, 

lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah: Pertama, 

bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) 

mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat 

menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan 

yang merugikan. Kedua, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit 

peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting 

lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi yang tidak diabaikannya 



31 

 

 

 

kepentingan masyarakat. Ketiga, bahwa persoalan-persoalan dalam dinamika 

pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat. 

Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha yang 

dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi atau 

kondisi yang lebih baik dari saat ini. Dilaksanakannya proses pembangunan ini 

tidak lain karena masyarakat merasa tidak puas dengan keadaan saat ini yang 

dirasa kurang ideal. Namun demikian perlu disadari bahwa pembangunan adalah 

sebuah proses evolusi, sehingga masyarakat yang perlu melakukan secara 

bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan masalah utama yang 

sedang dihadapi. 

Strategi desa yang telah dikembangkan antara lain pendekatan dari atas 

(top down), pendekatan dari bawah (bottom up) dan pendekatan pengelolaan 

mandiri oleh masyarakat desa (community base management). Pendekatan „top 

down‟ dilaksanakan berdasarkan jalan pikiran bahwa masyarakat desa adalah 

pihak yang bodoh dan belum dapat memikirkan serta mengerjakan apa yang baik 

untuk mereka. Jadi semua segi kehidupan dirancang dan diturunkan dari 

pemerintahan. Pendekatan „bottom up‟ dilaksanakan dengan asumsi bahwa 

masyarakat desa telah memiliki kemampuan untuk memikirkan dan mengerjakan 

kebutuhannya sendiri dan pemerintah hanya turut serta dalam sistem 

administrasinya. Pendekatan „community base management‟ sebenarnya bukan 

gagasan baru namun muncul dan digali dari masyarakat setempat yang diangkat 

dari praktek masyarakat tradisional dalam mengelola sumber daya alam untuk 

kesejahteraan ekonomi bersama dalam desa tanpa campur tangan pemerintah. 
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Salah satu proses pembangunan yang perlu di kedepankan adalah pembangunan 

masyarakat desa demi keberhasilan pembangunan nasional
24

. 

Membangun Desa memang terlihat seperti pengaturannya secara top 

down. Tapi perlu diingat disini bahwa ada tindakan partisipatif masyarakat dalam 

membangun desa karena tanpa adanya tindakan partisipatif kegagalan dalam 

membangun desa sangatlah besar. Oleh karena itulah dibangun diskusi dan 

fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah untuk 

menampung aspirasi masyarakat dan pemerintah desa.Namun perlu diingat bahwa 

hal yang terpenting dalam pembangunan desa harus dimulai dengan 

memperhatikan kondisi lingkungan, kondisi sosial masyarakat kemudian terakhir 

barulah peningkatan ekonomi masyarakat. Keberlanjutan kondisi lingkungan 

sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat karena masyarakat desa sangat 

bergantung pada sumber daya alam. Begitu pun kondisi sosial dan adat istiadat 

masyarakat, jangan sampai program-program yang dikucurkan dari pemerintah 

pusat ataupun daerah bertentangan dengan kondisi sosial ataupun aturan adat 

istiadat masyarakat desa. Apabila hal tersebut terjadi maka pembangunan yang 

dilakukan pun akan menjadi sia-sia saja.
25

 

2. Pemekaran Desa Menurut Peraturan Perundang-Undangan 

Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif 

baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten di induknya. Beberapa 

landasan hukum tentang pemekaran daerah di Indonesia yaitu Undang-Undang 

                                                 
24

 Erich S. P. Manolang, “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan 

Desa (Suatu Studi di Desa Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe)”, Skripsi  
25

 Subang Waikero dan Didik Iswahyudi, “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembangunan 

Desa”, Prosiding Seminar Nasional, 3 (2019): h.260-261. 
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Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini mendefinisikan bahwa 

desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.
26

 Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan UU Desa tentang Desa, 

menegaskan perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi 

persyaratan: berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang 

sederajat; berusia 20 tahun – 42 tahun; terdaftar sebagai penduduk desa dan paling 

tidak telah bertempat tinggal selama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
27

 

Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di  Indonesia dijelaskan 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan 

Desa. Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 32 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahaun 2014 tentang Desa.
28

 

  

                                                 
26

Republik Indonesia, Undang-Undang  RI Nomor 6 Tahun 2014. 
27

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014. 
28

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2017. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field resarch) 

yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan objek penelitian dan 

dilaksanakan pengumpulan data di lapangan.
1
 Penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan (field resarch), yaitu dengan melakukan pengamatan langsung pada 

objek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang relevan.
2
 Jadi penulis 

mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang ada di tengah 

masyarakat dan mengapresiasi diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. 

Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berbentuk kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati.
3
 Penelitian ini menjelaskan 

tentang peran tokoh masyarakat dalam proses pemekaran desa. 

Peneliti ini memilih untuk mengunakan field reseach karena field research 

merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat 

data yang ada di lapangan dengan memaparkan dan menggambarkan keadaan 

serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, dimana sangat 

                                                 
1
Badrus Zaman, “Aplikasi Pendekatan Kontekstual Pada Proses Pembelajaran Rumpun 

Pendidikan Agama Islam”, Studi Islam 20, no. 3 (2019): h. 137. 
2
Agus Setiawan dan Sabri Samin, “Pendirian Bangunan di Bantaran Sungai Je‟neberang”, 

Siyasatuna, no.2 (2020): h.289. 
3
Fauzan Hasibuan, “Nilai-Nilai Musyawarah Dalam Al-Qur‟an Menurut Mufassirin 

(Kajian Tafsir Tematik)”, Skripsi (Riau:Fak. Ushuluddin Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 

h.34. 
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sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi fungsi 

tokoh masyarakat dalam hal pemekaran desa. 

2. Lokasi Penelitian 

Tempat atau lokasi penelitian yaitu di Desa Darubiah Kecamatan Bonto 

Bahari Kabupaten Bulukumba sebagai lokasi atau tempat menganalisis fiqh 

siyasah dengan fokus dan objek yang diteliti adalah peran tokoh masyarakat 

dalam proses pemekaran desa, karena desa tersebut telah melakukan proses 

pemekaran. 

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pendekatan Normatif Syar‟I, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah 

yang didasarkan atas hukum islam, baik itu berasal dari al-Qur‟an, hadis, 

kaidah-kaidah fiqh dan pendapat para ulama. 

2. Pendekatan sosiologi adalah adalah pendekatan yang pada pembahasannya 

atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada 

pembahasan tersebut.  

C. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan ialah: 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara 

langsung dari lapangan penelitian yaitu dari Desa Darubiah Kec. Bontobahari 

Kab. Bulukumba. 
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2. Data Sekunder 

Data Sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber 

lain yang berada di luar lapangan penelitian atau bersifat data penunjang. Data 

sekunder ini diperoleh dari buku-buku dan teori yang membahas tentang 

pemekaran desa. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, pngumpulan data akan menggunakan beberapa 

metode, yaitu: 

1. Metode Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 

menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indera 

lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit.
4
 Teknik observasi digunakan 

untuk mengetahui dang menyelidiki tingkah laku nonverbal. Metode observasi 

disini menyajikan gambaran nyata suatu peristiwa dengan mencari data-data atau 

untuk menjawab pertanyaan penelitian sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. 

Observasi dilakukan di Desa Darubiah Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba. 

2. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara tatap muka antara 

peneliti dan narasumber. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara 

adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber 

informasi melalui komunikasi langsung atau dapat pula dikatakan bahwa 

wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan 

                                                 
4
Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan 

Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana, 2017), h. 118. 
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sumber informasi.
5
 Dalam hal ini informan adalah tokoh-tokoh masyarakat yang 

harus terlibat dalam proses pemekaran dari Desa Darubiah Kec. Bontobahari Kab. 

Bulukumba. 

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk 

menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari 

sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang 

dan sebagainya. 

E. Instrumen penelitian  

Instrument penelitian adalah alat bagi penelitian yang digunakan untuk 

mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

peneliti dalam melakukan kegiatan untuk mengumpulkan data agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.
6 

Pendapat lain mengatakan 

bahwa  instrumen penelitian merupakan alat bantu peneliti dalam pengumpulan 

data, mutu instrumen akan menentukan mutu data yang dikumpulkan, sehingga 

tepatlah dikatakan bahwa hubungan instrumen dengan data adalah sebagai 

jantungnya penelitian yang saling terkait.
7
 Instrumen disusun berdasarkan 

operasional variable yang telah dibuat dengan disusun berdasarkan skala yang 

sesuai. Berhubung dengan hal ini, maka pemahaman terhadap variabel-variabel 

                                                 
5
A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan (Cet. 

XXI; Jakarta: Kencana, 2019), h. 372. 
6
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2013), h. 203. 
7
Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian (Bandung: Alvabeta, 2013), 

h.25. 
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yang digunakan,serta sebagaimana pola hubungan anatar variabel-variabel sangat 

dibutuhkan karena dari sana bisa dikembangkan subvariabel, dimensi, indikator, 

beserta skala ukur data, dan instrumennya, pada penelitian ini instrumen utamanya 

adalah penelitian sendiri, namunlangkah selanjutnya setelah fokus penelitian 

menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrument penelitian 

sederhana yaitu pedoman wawancara. 

F. Teknik pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data kualitatif adaalah bersifat indukatif, yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan 

tertentu atau menjadi hipotesis. 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. 

1. Analisis Sebelum di Lapangan  

Penelitian ini telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki 

lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data 

sekunder, yang akan digunkan untuk menentukan fokus penelitian. Namun 

demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang 

setelah peneliti masuk dan setelah dilapangan.  

2. Analisis Setelah di Lapangan  

Analisis data dalam penelitian ini, dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. Pada 

saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di 

wawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah di analisis terasa belum 
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memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap 

tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktifitas dalam analisis data, yaitu 

redukasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.  

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan jumlah 

cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah 

dikemukakan, makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan makin 

banyak, kompleks dan rumit, untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui 

reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang 

tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan membaginya bila diperlukan. 

b. Penyajian Data 

Setelah redukasi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga 

memberi kemungkinan akan adanya penarikan kualitatif dapat berupa teks naratif 

berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. 

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 
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tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
 8

 

G. Teknik Pengujian Keabsahan Data 

Teknik pengujian keabsahan data pada penelitian ini menggunakan 

triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan 

demikian terdapat triangulasi sumber, trianglasi teknik pengumpulan data, dan 

waktu. 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber berarti menguji data dari berbagai sumber informan 

yang akan diambil datanya.
9
 Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas 

data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber. Dalam penelitian untuk mengecek kredibilitas data tentang peran tokoh 

masyarakat dalam proses pemekaran desa, maka pengumpulan dan pengujian data 

yang diperoleh dapat dilakukan ke kepala desa dan ketua BPD (Badan 

Permusyawaratan Desa) desa Darubiah kec. Bonto Bahari kab. Bulukumba. Data 

dari sumber tersebut tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, 

tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang 

berbeda dan mana yang lebih spesifik dari sumber tersebut. Sehingga data yang 

                                                 
8
Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Alhadharah 17, no. 33 (2018): h. 91-93. 

9
Andarusni Alfansyur dan Mariyani, “Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi 

Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial”, Kajian, Penelitian dan 

Pengembangan Pendidikan Sejarah 5, no. 2 (2020): h. 149. 
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telah dianlisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan, selanjutnya 

dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga data tersebut. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda.Triangulasi teknik digunakan untuk menguji daya dapat dipercaya sebuah 

data yang dilakukan dengan cara mencari tahu dan mencari kebenaran data 

terhadap sumber yang sama melalui teknik yang berbeda. Data diperoleh dengan 

wawancara, lalu cek dengan observasi, dan dokumentari. Bila dengan tiga Teknik 

pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka 

peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan 

atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau mungkin 

semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.
10

 

3. Triangulasi Waktu  

Makna dari triangulasi waktu ialah bahwa seringkali waktu turut 

mempengaruhi daya dapat dipercaya data. Waktu juga sering mempengaruhi 

kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara pada saat 

tokoh masyarakat memiliki waktu luang, agar kiranya tidak mengganggu proses 

waktu kerja. Sehingga akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih 

kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan 

dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain 

dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang 

                                                 
10

 Andarusni Alfansyur dan Mariyani, “Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi 

Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial”, Kajian, Penelitian dan 

Pengembangan Pendidikan Sejarah 5, no. 2 (2020): h. 149 
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berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan 

kepastian datanya.
 11

  

                                                 
11

Andarusni Alfansyur dan Mariyani, “Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi 

Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial”, h. 149. 
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BAB IV 

ANALISIS FIQH SIYASAH  PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM 

PROSES PEMEKARAN DESA 

(Studi di Desa Darubiah Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba) 

A. Gambaran Umum Desa Darubiah 

1. Sejarah Desa 

Desa Darubiah merupakan salah satu desa dari 4 (empat) Desa dan 4 

(empat) Kelurahan yang ada diwilayah Kecamatan Bontobahari Kabupaten 

Bulukumba, yang merupakan pemekaran dari Desa Bira. Berikut gambaran 

tentang sejarah pemerintah di Desa Darubiah. 

Tahun 1988 pemekaran desa Bira menjadi desa PERSIAPAN Darubiah 

dipimpin oleh S. Ahmad, K. dengan pembagian wilayah masing-masing kampong 

Birakas (Andi Ali Rahman), kampung Dauhe (Andi Abd. Fatta Kati) dan 

kampung Kasuso (Muh. Asfa), dan di tahun 1989 desa persiapan Darubiah 

menjadi desa definitif dan dipimpin oleh kepala desa S.Ahmad, K. Pada tahun 

1993 desa Darubiah dikukuhkan sebagai desa sadar hukum tingkat nasional oleh 

menteri kehakiman Republik Indonesia bapak Oetoyo Oesman, S.H..Dan pada 

tahun 1996 pembangunan SMP Negeri 3 Bontobahari di desa Darubiah. 

Tahun 1999 dalam masa jabatannya kepala desa S.Ahmad, K. meninggal 

dunia dan penunjukan camat Bontobahari (Andi Cawa Miri, S.H.) Sebagai Plt. 

Kepala Desa. Tahun 2000 Andi Arlinda menjabat sebagai kepala desa Darubiah 

periode 2000-2008 melalui proses pemungutan suara, ditahun yang sama M.Basri 

C. Terpilih sebagai Kadus Biralohe menggantikan Andi Ali Rahman. Kemudian 
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di 2004 pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Darubiah dan 

Agussalim, S.Pd. terpilih sebagai ketua untuk periode 2004-2009. Ditahun yang 

sama pula penetapan desa Darubiah sebagai desa Muslim di Kabupaten 

Bulukumba. 

Tahun 2007 pembangunan SMA Negeri 6 Bulukumba dan di 2008 

pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Drs.Muh.Yakin 

terpilih sebagai ketua untuk periode 2008-2014. Pada tahun 2009 Andi Arlinda 

terpilih kembali menjadi kepala desa Darubiah untuk periode 2009-2015 melalui 

proses pemungutan suara. Pada tahun 2015 berakhirlah masa jabatan kepala desa 

Andi Arlinda dan penunjukan sekretaris desa Darubiah sebagai pejabat kepala 

desa Darubiah melalui musyawarah badan permusyawaratan desa (BPD) desa 

Darubiah. Kemudian di tahun 2016 Andi Arlinda terpilih kembali menjadi kepala 

desa Darubiah untuk periode 2016-2022 melalui proses pemungutan suara. 

2. Visi dan Misi Desa 

a. Visi Desa Darubiah Kecamatan Bonto Bahari 

Visi berdasarkan analisis terhadap kondisi obyektif dan potensi yang 

dimiliki Desa Darubiah dengan mempertimbangkan kesinambungan 

pembangunannya, maka visi Desa Darubiah tahun 2016-2022 adalah sebagai 

berikut : 

“Terwujudnya Desa Darubiah yang lebih maju, berprestasi, berbudaya dan kreatif 

melalui peningkatan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi dan kepedulian 

sosial masyarakat dan pemantapan pembangunan diberbagai berlandaskan 

religious, kultural, dan budaya daerah” 
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Visi tersebut memiliki 5 (lima) pokok pikiran yang diuraikan sebagai 

berikut : 

1) Maju, yaitu merupakan cita-cita dan perwujudan masyarakat Desa 

Darubiah yang terbebas dari ketergantungan dan ketertinggalan terutama 

dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik primer maupun sekunder. 

2) Berprestasi, yaitu kondisi pemerintah desa dan masyarakat desa dengan 

sumberdaya manusia yang cerdas dan berkualitas. 

3) Berbudaya dan kreatif, yaitu menumbuhkan budaya dan semangat 

masyarakat desa dengan mengasah kreatifitas masyarakat sehingga 

berdaya guna dan berhasil guna dalam peningkatan kesejahteraan 

masyarakat desa. 

4) Peningkatan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi dan kepedulian 

sosial masyarakat, yaitu merupakan cita-cita dan perwujudan masyarakat 

Desa Darubiah yang memiliki kemandirian dengan melaukan peningkatan 

kapasitas SDM dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan 

masyarakat desa. 

5) Pemantapan pembangunan di berbagai bidang berlandaskan religious, 

kultural dan budaya daerah, yaitu target dan sasaran prioritas 

pembangunan desa di berbagai bidang sesuai dengan kondisi sosial budaya 

masyarakat desa yang menunjang peningkatan kesejahteraan dan 

pendapatan masyarakat yang berlandaskan religious. 
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b. Misi Desa Darubiah Kecamatan Bonto Bahari 

Misi untuk mencapai visi terwujudnya Desa Darubiah yang lebih maju, 

berprestasi, berbudaya dan kreatif melalui peningkatan sumber daya manusia, 

kemampuan ekonomi dan kepedulian sosial masyarakat dan pemantapan 

pembangunan diberbagai bidang berlandaskan religious, kultural dan budaya 

daerah, maka Desa Darubiah telah menetapkan misi sebagai berikut : 

1) Meningkatkan profesionalisme pelayanan publik 

2) Meningkatakan kualitas sumber daya manusia bagi aparatur pemerintah 

desa  

3) Meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik di berbagai bidang 

4) Menumbuh kembangkan dan melestarikan seni dan budaya 

5) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pemerintahan desa 

6) Penerbitan administrasi pemerintahan desa 

7) Meningkatkan partisipasi swadaya masyarakat dan sektor swasta dalam 

kegiatan pembangunan dan kegiatan masyarakat desa 

8) Menggali potensi desa dalam rangka peningkatan PAD 

9) Meningkatkan kerukunan kerjasama antar lembaga desa 

10) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemampuan daya saing sosial 

ekonomi  

11) Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat 

3. Keadaan Geografis 

Desa Darubiah merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan 

Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Terletak kurang lebih antara 5  25  40, 80   
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LS- 4  23  27, 24   LS 102  8  21,4   BT- 102  10  7,32   BT secara administratif, 

wilayah Desa Darubiah memiliki batas sebagai berikut : 

Tabel 1 

Batas Wilayah Desa Darubiah 

Batas Desa 

Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Ara 

Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Bira 

Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Teluk Bone 

Sebelah Barat Berbatasan dengan Kelurahan Tanah Lemo 

Sumber : Profil Desa Darubiah Tahun 2022 

Luas wilayah Desa Darubiah adalah 16,85 km2 yang secara administrasi 

pemrintah terbagi menjadi 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Biralohe, Dusun Dauhe, 

Dusun Kasuso. Sebagaimana wilayah tropis, Desa Darubiah mengalami musim 

kemarau dan musim penghujan dalam tiap tahunnya. Jarak pusat pemerintahan 

Desa Darubiah dengan ibukota kecamatan 9 km dan ibu kota kabupaten 38 km. 

Kondisi topografi daratan Desa Darubiah relatif berbukit dengan ketinggian 

sekitar 0-50 m diatas permukaan laut dan keadaan suhu udara rata-rata sebesar 

25 -38 . 

Tabel 2 

Luas Wilayah Desa Darubiah 

Nama Wilayah Luas (Ha) 

Lahan Perkantoran 3 

Lahan Sekolah 3 

Tempat Peribadatan 2 

Lahan Perkebunan 125 

Lahan Pemukiman 420 

Saran dan Prasarana Umum 187 

Sumber : Profil Desa Darubiah Tahu 2022 

Desa Darubiah merupakan wilayah paling potensial untuk industri 

kerajinan, perdagangan, perkebunan dan pariwisata. Hal tersebut didukung oleh 
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kondisi geografis desa serta masyarakatnya, dukungan pemerintah daerah untuk 

pengembangan potensi perindustrian dan pertukangan. 

Berdasarkan kondisi ini maka, akan dijabarkan permasalahan, potensi, 

hingga daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang 

diprogramkan untuk 6 (enam) tahun. 

4. Keadaan Demografi 

 Demokrafi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang 

jumlah, struktur dan perkembangannya. Berdasarkan data profil desa, jumlah 

penduduk Desa Darubiah adalah 2.792 jiwa. (laki-laki 1.432 jiwa dan perempuan 

1.360 jiwa) dengan komposisi tersaji dalam tabel berikut : 

Tabel 3 

Tabel Demografi Desa Darubiah 

Jenis Kelamin 
Dusun 

Biralohe 

Dusun 

Dauhe 

Dusun 

Kasuso 
Jumlah 

(a) (b) (c ) (d) (e )= (b) + (c ) + (d) 

Laki-laki 405 jiwa 525 jiwa 502 jiwa 1.432 jiwa 

Perempuan  401 jiwa 426 jiwa 533 jiwa 1.360 jiwa 

Jumlah Jiwa 806 jiwa 951 jiwa 1.035 jiwa 2.792 jiwa 

Jumlah KK 242 KK 309 KK 283 KK 834 KK 

Sumber : Profil Desa Darubiah Tahun 2020 

B. Peran Tokoh Masyarakat dalam Proses Pemekaran Desa di Desa Darubiah 

Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba 

Tokoh masyarakat berperan dalam membina dan mengendalikan sikap dan 

tingkah laku warga masyarakat agar sesuai dengan ketentuan adat termasuk juga 

disaat terjadi konflik atau perselisihan yang disebabkan pemekaran desa. Dalam 

hal ini tokoh masyarakat merupakan adalah orang-orang yang dihormati dan 

disegani dalam masyarakat. Karena aktivitas dalam kelompoknya serta 
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kecakapan-kecakapan dan sifat-sifat tentunya yang dimilikinya.
1
 Pembentukan 

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan  asal-usul desa 

dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.  

Peran tokoh masyarakat diatur dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri 

Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa terdapat 

dalam Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut: 

1. Lembaga musyawarah desa dalam susunan organisasi pemerintahan desa 

adalah sebagai wadah permusyawaratan/pemufakatan pemuka-pemuka 

masyarakat yang ada di desa. 

2. Lembaga musyawarah desa mempunyai tugas untuk menyalurkan 

pendapat masyarakat didesa dengan memusyawarahkan setiap rencana 

yang diajukan oleh kepala desa sebelum ditetapkan jadi keputusan desa. 

3. Untuk menjalankan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat (2), lembaga 

musyawarah desa mempunyai fungsi melaksankan kegiatan-kegiatan 

musyawarah mufakat dalam rangka penyusunan keputusan desa.
2
 

Perlu disadari juga bahwa suatu daerah otonomi baru harus dapat 

memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan 

nasional, bukan menjadi beban baru bagi negara atau jauh dari harapan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta bukan dijadikan ajang hegemoni 

kekuasaan bagi oknum-oknum tertentu, namun harus senapas dengan kebutuhan 

                                                 
1
 Haryono Harun dan Subehan Khalik,”Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan 

Kepala Desa Bontoala Kabupaten Gowa”, Siyasatuna 2, no.1 (2021): h. 69. 
2
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1981 Tentang Pembentukan Lembaga 

Musyawarah Desa, Pasal 5. 
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masyarakat.
3
 Otonomi desa adalah otonomi asli, bulat dan utuh, otonomi desa 

memberikan makna bahwa pemerintahan desa menjadi bagian penting dari suatu 

agenda demokrasi baik ditingkat daerah ataupun pada tingkat desa. Pemerintah 

desa merupakan pemerintah yang paling bawah tingkatannya dan paling dekat 

dengan bersinggungan langsung dengan masyarakat.
4
 

Membahas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat 

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan dilibatkannya para batin 

yang ada didalam wilayah pemekaran tersebut, baik dalam meminta pandangan 

ataupun dalam meminta pendapat sebagai orang yang tahu tentang tanah mulanya 

dan batas wilayah desa. Terkait dengan rencana pemekaran desa mendukung 

sepenuhnya karena melihat adanya kesenjangan yang dirasakan masyarakat terkait 

dengan dana desa yang diberikan desa induknya serta tertinggalnya pembangunan 

infrastruktur di darubiah ini Pemekaran desa seharusnya terjadi apabila prosedur 

dan tata cara pemekaran dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang sudah 

mengaturnya, yang mengatakan harus dilaksanakan musyawarah antara kepala 

desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat setempat untuk 

mengambil keputusan di dalam masyarakat setempat demi tercapainya 

kesejahteraan bersama. 

Sebelum adanya pemekaran desa dilakukan musyawarah desa yang 

melibatkan tokoh masyarakat sendiri dalam perencana pengambilan keputusan 

                                                 
3
 Jailani dan Alimuddin,”Urgensi Pemekaran Kabupaten Bima Timur Dan Implikasinya 

Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, Siyasatuna 2, no.2 (2021): h. 373. 
4
 Mohammad Amar dan M. Chaerul Risal,”Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku 

Kabupaten Jeneponto Dalam  Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Siyasah Syar‟iyyah ”, 

Siyasatuna 2 no.2 (2021): h.388. 



51 

 

 

 

terkait dengan kesenjangan yang dirasakan oleh masyarakat serta mendukung 

sepenuhnya dengan rencana itu agar masyarakat bisa merasakan pelayanan desa 

yang lebih baik. Pembentukan suatu daerah harus memenuhi persyaratan 

administratif, teknis dan fisik kewilayahan. Persyaratan administratif untuk desa 

adanya persetujuan persyaratan administratif didasarkan atas aspirasi sebagian 

besar masyarakat setempat untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintahan Desa dengan 

melakukan kajian Desa terhadap rencana pembentukan Desa. Di sinilah 

seharusnya perangkat Desa melibatkan Batin sebagai kepala adat, perihal 

berkaitan dengan akan dimekarkannya suatu Desa. Didalam tokoh masyarakat 

biasanya ada orang-orang tertentu yang menjadi tempat bertanya dan tempat 

meminta nasehat anggota masyarakat yang lainnya mengenai urusan-urusan 

tertentu itulah yang biasanya disebut istilah tokoh masyarakat, mereka seringkali 

memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk bertindak dengan 

cara-cara tertentu. Bapak Indis Essa Rutepar S.I.P sebagai tokoh masyarakat 

sekaligus menjabat sebagai ketua BPD di Desa Darubiah menjelaskan mengenai 

pemekaran desa di Desa Darubiah : 

“Terkait dengan pemekaran desa saya dilibatkan untuk dimintai keputusan 

dalam musyawarah terkait dengan pengambilan keputusan desa untuk 

melakukan pemekaran dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat. 

Saya sangat mendukung dengan adanya keputusan untuk memekarkan 

desa (Darubiah) ini, karena masyarakat di desa (darubiah) mereka ini jauh 

sekali dari kata sejahtera. Terkait dengan dana desa mereka hanya 

mendapatkan seperempat dari desa induk dan infrastruktur yang sangat 

tidak dipedulikan oleh desa induk”.
5
 

 

                                                 
5
 Indis Essa Rutepar S.I.P (32 tahun) ketua BPD Desa Darubiah, Wawancara, Darubiah, 

25 Juni 2022 
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Secara teori tokoh masyarakat dikatakan berperan apabila sudah 

melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya tetapi tokoh 

masyarakat juga memiliki peran sebelum adanya pemekaran desa yaitu 

mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan kepala desa. Seperti yang 

telah di jelaskan Bapak Indis Essa Rutepar S.I.P sebagai ketua BPD beliau 

dilibatkan untuk dimintai keputusan dalam musyawarah terkait pemekaran desa. 

Dalam Pasal 5 Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang 

Pembentukan, Pengapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa 

Menjadi Kelurahan, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Penataan Desa.  

Dalam forum masyarakat tentunya warga desa sangat dibutuhkan 

partisipasinya dalam musyawarah terkait pemekaran desa. Mengenai pentingnya 

partisipasi dalam pemekaran desa Jahun antasari selaku pemuda desa di darubiah  

menyatakan bahwa : 

“Tokoh masyarakat ini memegang peran sangat penting dalam proses 

pemekaran desa, menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan 

menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau 

instansi yang berwenang. Selaku masyarakat Desa Darubiah tentunya saya 

juga dilibatkan terkait dengan masalah pemekaran desa dikarenakan 

kesenjangan yang dirasakan masyarakat setempat oleh desa induknya. 

Mendukung sepenuhnya dengan rencana pemekaran desa karena dengan 

pemekaran ini kemungkinan bisa memberikan pelayanan yang baik untuk 

masyarakat setempat, baik dari segi ekonomi, sosial, prasarana, maupun 

infrastruktur di desa (darubiah) ini”.
6
 

 

Jahun antasari selaku pemuda desa di darubiah juga mengatakan bahwa : 

“Masyarakat setempat tentu dapat mempercepat proses pembaharuan 

tetapi bisa pula masyarakat setempat pula yang menghalangi dan 

menghancurkannya. Karena itu tokoh masyarakat harus dilibatkan dalam 

                                                 
6
 Jahun Antasari (27 tahun), Masyarakat, Wawancara, Darubiah, 25 Juni 2022 
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proses musyawarah pemekaran desa. Tetapi jika kepala desa tidak hati-hati 

dan terbentur dengan tokoh masyarakat, maka ia harus siap-siap menerima 

kegagalan atau setidaknya mendapatkan kesulitan dalam menjalankan 

tugas”.
7
 

 

Berdasarkan tanggapan Jahun antasari selau pemuda desa dapat 

disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan peraturan desa, tokoh masyarakat 

memiliki tugas untuk menyalurkan pendapat masyarakat Desa Darubiah dalam 

setiap rencana yang diajukan sebelum dijadikan keputusan. Tokoh masyarakat 

juga menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan apirasi 

yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang. 

Partisipasi masyarakat sangat vital dalam pemekaran desa untuk 

memberikan pendapat dalam musyawarah desa. Untuk menumbuhkan partisipasi 

masyarakat dibutuhkan suatu komitmen dari Pemerintah Kabupaten dalam 

mengatur pengelolaan ADD di setiap desa. Keberhasilan penyelesaian 

permasalahan di desa tentunya hasil dari kerja sama antara pemerintah desa 

dengan masyarakat. Masyarakat dengan mengikuti musyawarah desa ini 

menunjukkan bahwa masyarakat ingin menyelesaikan permasalahan di desa 

masing-masing. Pelaksanaan ini merupakan penerapan dari prinsip partispatif 

pembangunan masyarakat desa yang di dukung oleh prinsip-prinsip transparan, 

akuntabel, dan responsive. Implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui 

secara jelas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggujawaban dan 

pengawasan ADD secara lengkap.
8
 

 Bapak Suardi selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa : 

                                                 
7
 Jahun Antasari (27 tahun), Masyarakat, Wawancara, Darubiah, 25 Juni 2022 

 
8
 Saiful dan Alimuddin,”Analisis Tentang Pemekaran Desa(Studi Desa Nampar Sepang 

Kabupaten Manggai Timur)”, Siyasatuna 2 no.1 (2021): h. 206. 
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“Tokoh masyarakat dalam kehidupan masyarakat Desa Darubiah memiliki 

kedudukan dan posisi yang sangat penting, oleh karena itu dianggap orang 

serba tahu dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat adat 

setempat. Sehingga segala tinda tanduknya merupakan pada aturan yang 

patut diteladani oleh masyarakat adat setempat mengingat kedudukan yang 

penting itulah tokoh masyarakat yang senantiasa dituntut berpastisipasi 

dalam pembinaan kesadaran hukum dan politik masyarakat di Desa 

Darubiah ini, maka dari itu penting memang untuk melibatkan tokoh 

masyarakat dalam setiap kegiatan”.
9
 

Terkait dengan adanya pemekaran desa Bapak Suardi selaku tokoh 

masyarakat memberikan tanggapan bahwa : 

“Pemekaran desa di Darubiah tentu sangatlah penting, dulunya terjadi 

karena adanya kesenjangan dana desa dari desa induk dan terabainya 

pembanguna infrastruktur di desa darubiah, sebagai salah satu tokoh 

masyarakat disini saya juga dilibatkan bermusyawarah dalam pengambilan 

keputusan terkait pemekaran desa darubiah serta mendukung sepenuhnya 

perencanaan terkait dengan pemekaran desa dengan melihat keadaan 

masyarakat yang masih kurang dalam mendapatkan pelayanan yang baik, 

dengan mempertimbangkan wilayah yang luas dan sumber daya manusia 

(SDM) yang padat. Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan 

untuk mempercepat pembangunan serta pemerataan pembangunan suatu 

daerah.”
10

 

 

Berdasarkan tanggapan Bapak Suardi selaku tokoh masyarakat mengenai 

pentingnya pemekaran desa maka dapat disimpulan bahwa terlibatnya tokoh 

masyarakat dalam setiap kegiatan desa adalah untuk mewujudkan masyarakat 

yang dinamis. Turut didorong oleh kesadaran untuk berpartisipasi politik secara 

aktif yang dihadapi oleh masyarakat setempat.  

Daerah pemekaran selain diberikan wewenang untuk mengatur mengurus 

serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat, juga memberikan kesempatan dalam pembentukan daerah otonom 

sendiri. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang yang membolehkan, yakni 

                                                 
9
 Suardi (54 tahun), Toko Adat, Wawancara, Darubiah, 25 Juni 2022 

10
 Suardi (54 tahun), Toko Adat, Wawancara, Darubiah, 25 Juni 2022 
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dalam NKRI dibagi atas  daerah-daerah Provinsi, dan daerah-daerah Provinsi 

dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan 

daerah. Pembentukan suatu daerah baru, mencangkup nama, cangkupan wilayah, 

batas ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan 

pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, 

pendanaan, peralatan dan dokumen, serta perangkat daerah. 

Ibu Andi Arlinda selaku kepala desa yang mengantikan kepala desa 

pertama almarhum H.ahmad mengatakan bahwa : 

“H.Ahmad selaku tokoh masyarakat yang berjiwa sosial dan peduli 

terhadap masyarakat, merekomendasikan untuk diadakan pemekaran 

terhadap wilayah induk dibagi menjadi dua wilayah atau dari satu desa 

dibagi menjadi dua desa dengan mempertimbangkan keadaan yang 

dirasakan masyarakat setempat, dengan mempertimbanagkan sumber daya 

manusia yang memenuhi dan luas wilayah yang cukup luas.”
11

 

Ibu Andi Arlinda selaku kepala desa juga mengatakan : 

“Dengan adanya pemekaran desa disini tentu sangat menguntungkan 

masyarakat dan tokoh masyarakat setempat, seperti yang kita lihat bahwa 

ada beberapa kegiatan-kegiatan di Desa Darubiah yang memang memberi 

dampak baik bagi masyarakat khususnya perekonomian masyarakat disini, 

kegiatan yang dilakukan seperti musyawarah desa, gotong-royong, 

kegiatan PKK, ada beberapa pembangunan sepertu gedung-gedung 

sekolah perbaikan jalan, penerapan pemberian vaksin juga sudah 

diterapkan, kegiatan harian masyarakat di desa dan juga kegiatan-kegiatan 

di sektor perekonomian yang yang mendorong kestabilan ekonomi 

masyarakat dan tentu dengan adanya sektor wisata di Desa Darubiah ini 

dimana masyarakat Desa Darubiah yang terlibat langsung didalamnya”.12 

 

Tanggapan yang diberikan Ibu Andi Arlinda selaku kepala desa dapat 

disimpulkan bahwa tokoh masyarakat bereperan dalam pemberdayaan masyarakat 

dan menggali sumber daya untuk kesinambungan dan kelangsungan Desa 

                                                 
11

 Andi Arlinda (46 tahun), Kepala Desa Darubiah, Wawancara, 25 Juni 2022 
12

 Andi Arlinda (46 tahun), Kepala Desa Darubiah, Wawancara, 25 Juni 2022 
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Darubiah Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba serta mempunyai 

fungsi yang dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Menggali sumber daya untuk kelangsungan penyelenggaraan Desa 

Darubiah seperti perbaikan jalan, pembangunan gedung pendidikan. 

2. Menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan 

di Desa Darubiah seperti aktif dalam musyawarah desa, gotong royong, 

kegiatan PKK. 

3. Memberikan dukungan dalam pengelolaan di sektor wisata Desa Darubiah 

yang dikelolah langsung oleh masyarakat Desa Darubiah. 

4. Mengkordinasi pergerakan masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan 

kesehatan dan pemberian vaksin pada masyarakat dilingkungan Desa 

Darubiah. 

5. Memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana belajar pada anak 

seperti Baca Tulis Al-Quran di masjid dan di mushola. 

Dalam pemekaran desa kepala desa lebih mengutamakan musyawarah 

desa, dimana dengan dilakukan musyawarah tersebut aspirasi dari masyarakat 

akan disalurkan. Pasal 68 ayat (1) huruf c bahwa masyarakat berhak 

menyampaikan aspirasi dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab 

tentang kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan 

Pembangunan/Pemekaran Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa. Aspirasi tersebut akan ditampung dan 

dimusyawarahkan dengan baik. Sesuai dengan pasal 79 ayat (1) bahwa 

Pemerintahan Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan 
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mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan tersebut  

dimulai datai tahap awal yaitu modus (musyawarah dusun) dalam pasal 54 ayat 

(1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh 

Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa 

untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan 

pemerintah desa. Tahap kedua adalah dilakukannya Musrembang (musyawarah 

perencanaan dan pembangunan) dilaksanakan di desa. Dalam tahap musyawarah 

tersebut, membahas tentang pemekaran desa. Setelah musrembang dilakukan 

maka dibentuk panitia umum pemekaran desa yang membahas tentang syarat-

syarat yang harus disiapkan dalam proses pemekaran desa. 

C. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Peran Tokoh Masyarakat Dalam 

Proses Pemekaran Desa 

Aktifitas disetiap wilayah itu merupakan tolak ukur berkembangnya 

wilayah itu. Namun demikian yang menjadi kendala hingga hambatnya 

perkembangan suatu wilayah, yaitu kurangnya akses dalam hal ini misalkan 

infrastruktur seperti jalan, listrik, dan juga jaringan telpon, dan inilah kenyataan 

yang terjadi. Maka apapun potensi wilayah itu bahkan pemerintahnya, lalu hal 

yang tersebut diatas belum terpenuhi maka proses dan perjalanan untuk 

melakukan misi perkembangan wilayah itu akan terhambat dan lamban.
13

 

Pemekaran daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan 

pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
14  

                                                 
13

 Saiful dan Alimuddin,”Analisis Tentang Pemekaran Desa(Studi Desa Nampar Sepang 

Kabupaten Manggai Timur)”, Siyasatuna 2 no.1 (2021): h. 203. 
14

 Said Sailie, Pemekaran Wilayah Sebagai Buah Demokrasi Di Indonesia, Restu Agung, 

2009.  h.87. 
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Bapak Indis Essa Rutepar S.I.P sebagai tokoh masyarakat sekaligus 

menjabat sebagai ketua BPD di Desa Darubiah juga memberikan tanggapan untuk 

pemekaran desa di Desa Darubiah : 

 “Untuk melaksanakan pemekaran tersebut menurut pendapat para orang 

tua terdahulu diperlukan adanya pengambilan keputusan yang terwadahi 

dalam suatu forum masyarakat yang mewakili warga desa sebagai 

pelaksanaan keputusan pemekaran. Keputusan yang dihasilkan ditingkat 

desa pada umumnya merupakan tindak lanjut dari keputusan pemerintahan 

pusat dalam mengakomodasikan dan mengalokasikan hasil keputusan 

tersebut”.
15

  

Berdasarkan tanggapan yang telah diberikan oleh Bapak Indis Essa 

Rutepar S.I.P dapat diakatan bahwa setiap keputusan yang diambil didahului 

dengan prosedur yang akhirnya sampai pada kenyataan bahwa keputusan itu 

penting untuk diambil. Sahnya keputusan sangat tergantung pada mereka yang 

berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yaitu siapa yang 

memprakarsai dan siapa yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan 

masyarakat mencakup sebuah dimensi kekuasaan. 

Selain yang disebutkan diatas terdapat beberapa pertimbangan yang 

menjadi faktor suatu daerah dapat dikembangkan, yakni:  

1. Faktor menurut Marbuni adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut 

menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu
.16 

2. Faktor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer adalah 

peristiwa, keadaan dan sebagainya yang mengakibatkan terjadinya sesuatu. 

                                                 
15

 Indis Essa Rutepar S.I.P (32 tahun) ketua BPD Desa Darubiah, Wawancara, Darubiah, 

25 Juni 2022 

 
16

 Marbuni, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, 2003. 
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Dengan demikian faktor adalah sesuatu hal, peristiwa, keadaan yang 

mempunyai pengaruh untuk menentukan berlakunya suatu kejadian. Dalam 

Undang-undang No. 32 Tahun 24 Bab II Pasal 5 tentang pembentukan Daerah dan 

Kawasan Khusus dijelaskan bahwa pembentukan daerah harus memenuhi syarat 

administrasi, teknisi, dan fisik kewilayahan. 

1. Syarat administratif adalah syarat yang meliputi adanya persetujuan DPRD 

dab Bupati/Walikota/Gubernur serta mendapat rekomendasi dari Menteri 

Dalam Negeri. 

2. Syarat teknisi adalah syarat meliputi faktor yang menjadi dasar 

pembentukan daerah yang mengcakup faktor: 

a. Kemapuan ekonomi 

b. Potensi daerah 

c. Sosial budaya 

d. Sosial politik 

e. Kependudukan 

f. Luas daerah 

g. Pertahanan 

h. Keamanan 

i. Kemampuan keuangan 

j. Tingkat kesejahteraan masyarakat 

k. Rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah 

l. Faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah 



60 

 

 

 

3. Syarat fisik adalah syarat yang meliputi tersedianya lokasi calon ibukota, 

sarana dan prasarana, serta terpenuhinya jumlah wilayah pemerintahan yang 

akan bergabung menjadi bagian sistem pemerintahan yang baru/akan 

dibentuk. 

Terdapat beberapa aspek yang menjadi faktor dan landasan fundamental 

sehingga dilakukan upaya pemekaran desa di Desa Darubiah Kecamatan Bonto 

Bahari Kabupaten Bulukumba yaitu : 

1. Faktor Geografis 

Secara geografis, dengan posisi Desa Darubiah yang kurang strategis, 

terlalu luas dan kependudukan yang padat menyebabkan Desa Darubiah yang 

dulunya merupakan Desa Bira harus dimekarkan. Maka agenda pemekaran desa di 

Desa Darubiah menjadi agenda prioritas pemerintah daerah maupun pusat unuk 

penataan daerah. 

2. Faktor Administratif 

Secara administrasi, dikarenakan wilayah yang luas dan penduduk yang 

padat membuat masyarakat kesulitan dalam akses pelayanan publik. Maka 

diadakan pemekaran desa menjadi jawaban efektifitas pelayanan publik  agar 

kiranya proses atau penanganan administrasi lebih cepat baik yang dirasakan oleh 

masyarakat maupun pemerintah daerah maka dari itu tokoh masyarakat berperan 

penting dalam proses pemekaran desa darubiah. 

3. Faktor Politis 

Secara politis, pemekaran wilayah akan memberikan otoritas yang lebih 

lluas dalam lingkup wilayah yang lebih sempit, sehingga diharapkan dapat 
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memaksimalkan upaya pengelolaan sumber daya alam maupun sumber daya 

secara potensial di kedua wilayah terebut. 

4. Faktor Pembangunan 

Pemekaran memberikan kesempatan lebih terkonsentrasinya pembangunan 

pada dua wilayah yang berbeda. Sehingga akan meningkatkan laju pembangunan 

pada konteks efisien dan optimalisasi pembangunan sumber daya. Dengan 

demikian diharapkan agar menanggulangi angka keterbelakangan ekonomi, dan 

angka pengangguran. Tokoh masyarakat berpengaruh dalam peroses 

pembangunan di desa darubiah dikarenakan dana yang di keluarkan sebelum 

terjadinya pemekaran desa sangat minim sehingga membuat keterlambatan 

pembanguanan. Pemekaran dan ketersediaan fasilitas bagi daerah itu juga jaminan 

pembangunan dalam konteks tertentu. Salah satu diantaranya adalah mengenai 

pembangunan wilayah. Secara luas pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu 

upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori kedalam kebijakan 

ekonomi dan program pembangunan yang didalamnya mempertimbangkan aspek 

wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju 

tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan.
17

  

5. Faktor Ekonomi 

Secara ekonomi, akan terbuka peluang besar untuk menciptakan dua titik 

pertumbuhan ekonomi. Sehingga jika dilakukan pemekaran, maka potensi 

pertumbuhan ekonomi akan tersebar dan tidak lagi bertumpu hanya pada satu 

daerah saja. Adanya pemekaran desa terbentuk pula perluasan di sektor wisata 

                                                 
17

 Saiful dan Alimuddin,”Analisis Tentang Pemekaran Desa(Studi Desa Nampar Sepang 

Kabupaten Manggai Timur)”, Siyasatuna 2 no.1 (2021): h. 202. 
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membuat perekonomian masyarakat setempat menjadi lebih stabil, serta 

terbentuknya kembali keaktifan masyarakat setempat dalam Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes). Badan usaha milik desa bertujuan untuk membangun usaha, 

membangun desa dalam rangka mensejahterakan masyarakat di desa. Hasil 

BUMDes dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha dan pembangunan desa, 

pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan masyarakat miskin melalui 

hibah dan bantuan sosial.
18

 

6. Faktor Yuridis 

Secara yuridis, upaya pemekaran wilayah dengan pembentukan Desa 

Darubiah sangat membantu untuk mendorong percepatan pelaksanaan program 

penataan daerah dalam hal mengatasi permasalahan  hukum yang terjadi dengan 

lebih mempertimbangkan aturan yang ada pada pemerintah provinsi khususnya di 

Kabupaten Bulukumba.  

7. Secara Sosio Kultural 

Secara sosio kultural, merupakan langkah strategis untuk mendorong 

kemajuan kolektifitas masyarakat dalam merespon perkembangan peradaban 

dengan adanya penyetaraan pemahaman, kinerja, dan partisipasi masyarakat 

dalam mengelola potensi dan aset sumber daya yang dimiliki. 

8. Secara Historis 

Secara historis, pemekaran wilayah tidak menjadi jurang pemisah sejarah 

komunitas masyarakat Darubiah dan Bira, namun justru akan menjadi rangkaian 

sejarah dalam dinamika peradaban masyarakat Darubiah dan Bira yang 

                                                 
18

 Nata Haryanto dan Abdul Wahid Hadadde,”Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Tata Negara”, Siyasatuna 2, no.1 (2021): h. 159. 
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menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan 

yang lebih demokratis dan optimal, serta tuntutan kemajuan peradaban manusia. 

D. Pandangan Fiqh Siyasah Tentang Peran Tokoh Masyarakat dalam 

Pemekaran Desa di Desa Darubiah Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten 

Bulukumba 

Tinjauan fiqh siyasah adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengkaji 

aspek kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum-hukum Islam.
19

 

Fiqh siyasah membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat 

manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, 

peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan 

dengan ajaran Islam. Tokoh masyarakat sebagai organisasi yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat senantiasa meningkatkan 

kinerjanya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Sesuai dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1987 tentang protokol tokoh 

masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima 

kehormatan dari masyarakat atau pemerintah. 

Tugas utama yang harus diemban tokoh masyarakat adalah bagaimana 

menciptakan kehidupan demokratik, memberikan pelayanan sosial yang baik 

sehingga membawa masyarakat pada kehidupannya yang sejahtera, rasa tentram, 

dan berkeadilan. Tokoh masyarakat dituntut untuk lebih memahami apa yang 

menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya 

bahwa pemerintahan dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, 

                                                 
19

 Firdawati Bahar, Alimuddin, dan Adriana Mustafa,”Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap 

Pengelolaan Pasar Tradisional Minasa Maupa Kabupaten Gowa”, Siyasatuna 3 no.1 (2022): h.167. 
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dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara 

langsung sejauh mana pemerintahan desa menjalankan tugasnya, seperti apa 

kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakat seperti yang 

dijelaskan dalam pandangan Islam atau menurut persfektif fiqh siyasah tokoh 

masyarakat sama dengan Ahl Al Halli Wal al-„Aqdi yang diartikan sebagai 

lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara 

masyarakat. 

Salah satu prinsip yang dapat menjadi dasar terciptanya pemerintahan 

yang baik yaitu prinsip syura‟(musyawarah), Islam merupakan agama yang damai, 

sebagai seorang muslim musyawarah merupakan salah satu cara dalam 

menyelesaikan suatu masalah. Musyawarah memberikan kebebasan bagi anggota 

kelompok ataupun masyarakat untuk menyampaikan pendapat apa disetujuinya 

atau tidak.
20

  

Islam sebagai rahmatan lil „alamin merupakan agama yang semprna, 

didalamnya terkandung ajaran yang sempurna dan menyempurnakan.
21

 Sistem 

ketenagakerjaan Islam yang juga disebut dengan istilah fiqh siyasah menegaskan 

bahwa larangan adanya diskriminasi dimata hukum. Fiqh siyasah dalam peran 

tokoh masyarakat disebut dengan ahlul halli wal aqdi merupakan lembaga yang 

berisi tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang yang diberi kewenangan 

untuk menyuarakan hati nurani dari masyarakat. Dalam QS. Ali-Imran / 3 : 104 

berikut: 

                                                 
20

 Sri Wulandari dan St.Halimang,”Kepemimpinan Kepala Desa Lempangang Kabupaten 

Gowa Dalam Memberdayakan Masyarakat Pada Masa Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasah”, 

Siyasatuna 3 no.1 (2022): h. 193. 
21

 Nurkhatimah, Usman Jafar, dan Muhammad Anis,”Kedudukan Dan Peran Ombudsman 

Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik”, Siyasatuna 2 no.3 (2021): h. 593. 
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 ََ  َ َ َ  َ   َ   َ   َ َ  ََ

    ََ  ََ 

Terjemahannya : 

Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebijakan, menyuruh kepada yang ma‟ruf dan mencegah dari yang 

munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.
22

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa hendalah segolongan diantara kalian yang 

senantiasa mendirikan kewajiban berdakwah, memerintah kebajikan, dan 

melarang keburukan. Artinya dengan mengajarkannya, memberi nasehat dan 

petunjuk, baik dengan tangan ataupun lisan. Dan menyuruh kepada kebaikan dan 

melarang kepada yang mungkar adalah bagian dari Fardhu Kifayah, yang 

dikhususkan bagi pemilik ilmu yang mengetahui perihal apa yang diajarkannya 

dan apa yang dilarangnya sesuai yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan 

ia merupakan salah satu kewajiban yang paling mulia yang ada dalam syariat yang 

suci ini dan juga merupakan asas penting dari asas-asas syariat, karena dengannya 

sempurnalah aturan-aturannya, karena pemeluk setiap agama telah melenceng 

sebagian dari mereka dari agamanya disebabkan kebodohan mereka tentang 

agama atau karena mengikuti hawa nafsu mereka. Atau mungkin lalai dalam 

menjalankan kewajiban mereka, atau mungkin saling menzalimi diantara mereka, 

maka apabila tidak ada orang yang membenarkan jalan mereka, menunjukkan 

petunjuk kepada yang tersesat, menasehati yang lalai, dan menghentikan tangan 

zalim, maka kesesatan akan semain banyak dan semakin besar hingga agama akan 

dilupakan dan akan berubah batas-batasannya. Yakni orang-orang yang mendapat 
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kekhusukan dengan keberuntung. Oleh karena itu, bukannya hanya pemimpin 

yang mendapat jabatan dalam suatu pemerintahan, tetapi orang yang berilmu dan 

masyarakat yang mempunyai ilmu yang tinggi boleh memberikan petunjuk dan 

memberikan ilmu pengetahuan kepada siapa saja, yang menurutnya melenceng 

atau keluar dari syariat Islam, orang yang melakukan kejahatan serta orang yang 

melaukan keburukan atau melakukan mungkar. Oleh karenanya peran tokoh 

masyarakat sangat penting dalam sistem pemerintahan desa. Dengan peran tokoh 

masyarakat aspirasi masyarakat tersalurkan dalam kegiatan musyawarah desa 

melalui tokoh masyarakat desa. 

Peran tokoh masyarakat ini terlihat dari berbagai kegiatan lembaga yang 

dilaksanakan, antara lain kegiatan tersebut adalah kegiatan PKK, gotong royong, 

musyawarah desa, pengajian, serta kegiatan di sektor wisata. Hal tersebut terlihat 

dari peran tokoh masyarakat yang ikut terlibat dan terjun langsung dalam berbagai 

kegiatan yang ada di Desa Darubiah antara antara lain musyawarah pembangunan 

dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

Tokoh masyarakat juga bermusyawarah dalam perkara-perkara umum 

kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan 

dan tidak bertabrakan dengan satu dasar-dasar syariat yang baku dan 

melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara 

saja. 
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 BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan serta 

yang tertera di atas maka penulis dapat menyimpulkan : 

1. Peran tokoh masyarakat dalam proses pemekaran desa memiliki peranan 

sangat penting, strategis, dan sangat menetukan di setiap kegiatan. Peran 

tokoh masyarakat sendiri sebagai motivator, dinamisator, yang mampu 

memberikan dorongan moral, nasihat, saran, serta pendapat dan masukan 

yang objektif setiap melakukan pembinaan sehingga warga masyarakat 

mendapat pencerahan agar ikut serta berpartisipasi dalam pemekaran desa 

di Desa Darubiah. Tokoh masyarakat berfungsi mengayomi adat istiadat, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa Di Desa 

Darubiah. 

2. Faktor-faktor yang paling mempengaruhi pemekaran desa di  Desa 

Darubiah Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba yaitu faktor 

geografis, faktor admisitratis, faktor politis, faktor pemerataan 

pembangunan, faktor ekonomi, faktor yuridis, faktor sosio kultural, dan 

faktor historis. 

3. Dalam Perspektif Fiqh Siyasah tokoh masyarakat dikenal dengan lembaga 

Ahl al-Hall wa al-„Aqd, tokoh masyarakat telah berperan dan menjalankan 

tugasnya dallam pemekaran desa menurut syariat Islam, dengan 
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menyalurkan aspirasi dari masyarakat setempat yang dikemukakan pada 

waktu musyawarah desa antara pemerintah desa, badan permusyawaratan 

desa, dan unsur masyarakat. 

B. Implikasi Penelitian 

Kepada tokoh masyarakat supaya lebih berbaur lagi kepada warga 

masyarakat desa agar warga desa mempunyai aspirasi dan biaya menyalurkannya 

dan kepada kepala desa agar lebih melibatkan lagi tokoh masyarakat dalam 

musyawarah desa. 
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