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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf dalam Bahasa Arab dan tranliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik ث

diatas) 

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik ح

dibawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik ذ

diatas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش
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 ṣad ṣ es (dengan titik ص

dibawah) 

 ḍad ḍ de (dengan titik ض

dibawah) 

 ṭa ṭ te (dengan titik ط

dibawah) 

 ẓa ẓ zet (dengan titik ظ

dibawah) 

 ain ̒ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

Hamza ء

h 

̓̓ Apostrof 

 Ya Y Ye ى

 

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 (  ̓). 
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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 lambanya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I اِ

 ḍammah 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 

 يَََ 
fatḥah dan 

ya ̓̓  
Ai a dan i 

وَ  َ 
fatḥah 

dan wau 
Au a dan u 

 

Contoh: 

 kaifa : كيفا 

  haula : الهولا
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat 

Dan  Huruf 
Nama 

Huruf dan 

 

tanda 

Nama 

 يَََ َََ…َ/ََََ ا

…. 

Fatḥah dan alif atau 

ya ̓̓  
Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan yā Ī i dan garis di atas ي

 ḍammah dan wau Ữ u dan garis di atas و

         

  Contoh: 

 māta :         ماتا

 ramā :          راما

 qīla :       قيلة

 yamūtu :   ياموتو

4. Ta’marbutah 

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

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, 

transliterasinya adalah (t). sedangkantā’ marbūṭah yang mati atau 

mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).  
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Contoh: 

 raudah al-atfal :         روضة الأطفال  

الفاضلة المدينة     : al-madinah al-fadilah 

   

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini 

dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi 

tanda syaddah. 

 

Contoh: 

 rabbanā :        ربانا

 najjainā :     نججينا

 al-ḥaqq :          الحق

  nu”ima :        نعيمة

 duwwun‘ :          دوون

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

huruf kasrah (ـــــؠ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi 

ī. 

Contoh: 

 Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :       علي

 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ :    عربي
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata 

sandang ditransliterasi seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf 

syamsyiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti 

bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah 

dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(- ). 

 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya 

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

hamzah terletah di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam 

tulisan Arab ia berupa alif. 

 

Contoh : 

: ta’murūna:   تعايشنا 

al-nau’ :   ء ا و ن ل  ا

 syai’un : سياعون

 umirtu : أوميرتو

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 sering ditulis dalam tulisan 

bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, 

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-
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Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka 

harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafz al-jalalah  

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr danhuruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaihi (frase nominal), 

ditranslitersi tanpa huruf (t). 

10.  Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All 

caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan 

tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa 

Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan 

untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf 

pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang 

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

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

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 

menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 

untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang 

al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, 

DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 

Nama : Nasyratul rezki 

Nim : 10200120246 

Judul : Analisis Penentuan Bakal Calon Kepala Desa Di Kecamatan 
Galesong    Utara  Kabupaten Takalar Persfektif siyasah 
syar’iah 

 Skripsi ini membahas tentang Analisis Penentuan Bakal Calon Kepala 
Desa di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dalam Persfektif 
Siayasah Syar’iyah. Dengan tujuan 1) untuk mengetahui bagaimana Proses 
Penetapan Bakal Calon Kepala Desa di Desa Tamalate Kecamatan galesong 
Utara Kabupaten Takalar 2) untuk mengetahui bagaimana permasalahan yang 
timbul akibat penentuan calon Kepala Desa 3) Tinjauan siyasah Syar’iyah 
terhadap proses penentuan bakal calon Kepala Desa di Desa Tamalate 
Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif 
Kualitatif, sumber data dari penelitian ini bersumber dari data Primer yaitu 
data yang diperoleh dari lapangan yang dikumpulkan melalui observasi, 
wawancara dan dokumentasi dan data sekunder yaitu data yang diperoleh 
melalui literatur-literartur dan artikel yang relevan dengan penelitian ini, 
analisis data yang digunkan adalah analisis data deskriptif kualitatif. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penentuan bakal calon 
kepala Desa di Desa Tamalate menimbulkan permasalahan karena banyak 
orang pendatang baru yang masuk mencalonkan diri sebagai bakal calon 
kepala desa sehingga calon kepala desa tersebut melebih batas yang 
ditentukan. Ditinjau perspektif siyasah syar’iyah dalam proses penentuan 
calon kepala desa tidak sesuai dengan prinsip siyasah karena seharusnya 
proses pemilihan calon kepala desa itu berjalan dengan damai aman dan 
menciptakan kemaslahatan umat bukan malah menimbulkan konflik di tengah 
masyarakat. 

 Implikasi penelitian dalam roses penentuan bakal calon kepala Desa 
seharusnya dilakukan secara terbuka atau transparan dan perlu adanya 
aturan yang mengatur secara tegas terkait bakal calon dari luar Desa yang 
ingin mencalonkan sebagai calon kepala Desa harus berdomisili minimal 6 
(enam) bulan secara berturut-turut di Desa tersebut agar dapat meminimalisir 
terjadinya konflik di tengan masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas 

hukum (Rechtsstaatp), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan 

belaka (Machtsstaat). Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang 

harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan 

adalah hukum bukan politik maupun ekonomi. Penegakan sebagai simbol 

dari hukum harus lebih aktif dalam mewujudkan cita-cita dari sebuah 

negara hukum. Di tengah carut marutnya bangsa ini, persoalan penegakan 

hukum menjadi perhatian utama yang mau tidak mau harus menjadi 

prioritas perbaikan. Wajah hukum kita tampak mengalami kebekuan 

ketika berhadapan dengan problem-problem sosial, ekonomi, politik yang 

semakin parah. Sebuah masalah serius ini telah mengerogoti pranata sosial 

bangsa ini, baik itu elit penguasa hingga ke sendi-sendi kehidupan 

masyarakat bawah.1 

 Dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah 

negara yang berkedaulatan rakyat didasarkan kepada suatu Undang-

Undang Dasar. Dari pernyataan tersebut Indonesia adalah negara 

 

1 Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan 
Indonesia Sebagai Negara Hukum, Jurnal 2020. 
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demokrasi konstitusional. Menurut konsep negara demokrasi 

konstitusional, kekuasaan penyelenggaraan negara dibatasi oleh 

konstitusi. Setiap Negara memiliki konstitusi, salah satunya Negara 

Indonesia memiliki satu dokumen yang memuat kesepakatan yang 

dirumuskan para pendiri negara, yang memuat apa yang menjadi tujuan 

negara yang dibentuk, dasar pemikiran di atas mana negara didirikan, 

cabang-cabang kekuasaan negara yang dibentuk, bagaimana hubungan 

lembaga-lembaga negara itu satu sama lain serta hubungan  negara dengan 

rakyatnya. UUD 1945 itu merupakan konstitusi tertulis yang merupakan 

hukum tertinggi di Indonesia.2 

 Tujuan Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam 

pembukaan Undang-Undang dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk 

republik atau lebih dikenal dengan negara republik Indonesia (NKRI). 

Pernyataan ini secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 

Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, “Negara Indonesia 

Ialah Negara Kesatuan Yang Berbentuk Republik”. Indonesia dibagi atas 

Daerah Provinsi, Kabupaten dan kota serta yang terendah adalah Desa, 

 
2 Fahmiyeni Adriati, Negara Hukum Indonesia, Jurnal Universitas Esakti Padang,  2021 
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yang mana semua daerah tersebut memiliki pemerintahan yang otonomi 

dan diakui oleh pemerintah.3 

Setiap warga Negara Indonesia berserta Pemerintah wajib mematuhi apa 

yang sudah tertulis dalam UUD 1945. Sebab dengan cara ini, tujuan negara 

dalam menyelenggarakan kepentingan umum tanpa menyingkirkan 

kepentingan pribadi dapat terlaksana dengan baik dan bijaksana. 

 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah mengatur bahwa pemerintahan daerah dibentuk dalam rangka 

menyelenggarakan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas 

pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas 

masing-masing daerah. Dari dimensi teori pemerintahan daerah, 

pemberlakuan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi berupa pergeseran 

paradigma pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan prinsip 

desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan daerah, menyebutkan bahwa daerah adalah satu kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan 

mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya 

sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan 

kepentingan umum. 4 

 
3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal (1) ayat 1 

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
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 Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan demokrasi desa 

dalam rangka menentukan kepemimpinan desa yang berkualitas. 

Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disebut Pilkades, adalah suatu 

pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat, berbeda 

dengan lurah yang merupakan pegawai negeri sipil, kepala desa 

merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Setelah 

keluarnya Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang 

menggantikan undang- undang nomor 32 tahun 2004, dalam pasal 31 ayat 

1 dan 2 maka pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di 

seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemilihan Kepala Desa merupakan 

kesempatan bagi rakyat untuk menunjukkan kesetiaan dan preferensi 

lokal mereka. Sementara itu menurut Permendagri Nomor 112 Tahun 

2014 pasal 1 (5), Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan 

rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.5 

 Pemilihan Kepala Desa atau seringkali disingkat pilkades, adalah 

suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat 

yang memang betul-betul berdomisili ditempat tersebut. Berbeda dengan 

lurah yang merupakan pegawai Negeri Sipil, kepala desa merupakan 

jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa yaitu warga yang terpilih 

 
5 Agus Sofyan, Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di desa 

Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi 
Negara, Vol. 8, no. 1, bulan april 2021. 
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dalam pemilihan kepala desa, maka dia berhak menduduki jabatan kepala 

desa karena sudah mendapat legitimasi dari masyarakat dengan masa 

jabatan kepala desa 6 tahun ( PP No 72. 2005 )6 

 Kebingungan warga untuk memilih Kepala Desa ibarat memilih 

kucing dalam karung, memilih pemimpin yang amanah yang bisa 

memajukan dan membangun Desa itu sendiri kedepan nantinya. Melihat 

dan menyaksikan mereka yang lebih memprioritaskan kepentingan diri 

dan keluarganya dari pada orang-orang yang dipimpinnya. Melihat dan 

mengetahui orang-orang yang seharusnnya menjadi panutan malah 

melakukan perbuatan yang melanggar hukum maupun norma susila yang 

anehnya dianggap wajar. Terbentuknya sosok harapan pemimpin yang 

mampu mengayomi masyarakat itu lahir dari masyarakat itu sendiri, 

masalahnya yang terjadi saat ini adalah ketika cara berpartisipasi 

Masyarakat yang sudah tidak murni lagi berasal dari dalam hati, melainkan 

hanya kepentingan politik dan keinginan untuk mendapatkan kekuasaan. 

7 maka perlu adanya pemahaman yang lebih oleh Masyarakat tentang 

bagaimana seharusnya politik itu bekerja, masyarakat juga harus merubah 

pola hidup dan cara berfikir agar masyarakat tidak mudah dipengaruhi 

atau digerakkan, sebab pemahaman masyarakat tentang arti perilaku 

 
6 Peraturan Daerah Kab. Takalar  Nomor. 72, Tahun 2005, Tentang Desa  

7 Junaidi Kur dan Tuti Lestari, Peran Kekerabayan dalam Pemenangan Pemilihan 
Kepala Desa Menjalin Tahun 2018, Jurnal Sociopolitic Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 
Volume 3, Nomor 2, (2021). 
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politik itu sangat penting agar memberikan dampak positif bagi 

masyarakat maupun Desa. 

 Akhir-akhir ini ada kecenderungan pemilihan kepala desa 

dilaksanakan secara serentak dalam satu kabupaten yang difasilitasi oleh 

pemerintah daerah sesuai dengan amanat konstitusi yaitu Undang-undang 

No 32 Thn 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini dilakukan agar 

pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi 

keamanan. Selanjutnya, Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 

Tahun 2005 tentang desa, bahwa BPD memproses pemilihan kepala desa 

paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala 

desa. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang 

memenuhi syarat untuk dipilih dalam pemilihan kepala desa secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 8  

 Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan 

tahap pemilihan. BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari 

unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh 

masyarakat. Panitia pemilihan kepala desa melakukan pemeriksaan 

identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, 

melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan 

kepala desa kepada BPD. Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan 

penyaringan bakal calon kepala desa sesuai persyaratan bakal calon kepala 

 
 8 Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
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desa yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 

Tentang Desa. ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh panitia pemilihan. 

Calon kepala desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat 

ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya 

masyarakat setempat. Calon kepala desa dapat melakukan kampanye 

sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.9 

 Selain itu, dalam sistem Pemilihan Kepala Desa tidak lepas dari 

dinamika perkembangan politik lokal. Dalam pemilihan kepala desa turut 

terjadi perebutan kekuasaan seperti yang lazim terjadi disetiap putaran 

pemilu di Indonesia. Para calon Kepala Desa melakukan berbagai cara 

dalam proses pemilihan kepala desa agar dapat memenangkan kekuasaan 

di desa. Kekuasaan selalu ada dalam setiap proses politik yang merupakan 

tujuan dari setiap pemilihan pemimpin, sehingga dalam memenangkan 

proses pemilihan kepala desa untuk mendapatkan kekuasaan ditingkat 

desa hingga Kabupaten perlu adanya strategi kampanye maupun strategi 

lainnya yang mengandung unsur kecurangan yang menghalalkan berbagai 

cara untuk memenangkan pemilihan. 

 Seperti halnya Pemilihan Kepala Desa serentak yang dilaksanakan di 

Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Salah satu Pemilihan Kepala Desa 

serentak yang di programkan oleh Dr. H. Syamsari Kitta, S.Pt.,M.M. selaku 

bupati Takalar. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak menyisahkan 

 
 9 Undang-undang no. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
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masalah hukum yang belum tuntas, karena dalam Proses pelaksanaan 

seleksi bakal calon kepala desa tidak dilakukan secara transparan 

khususnya pada seleksi tertulis, sehingga mengakibatkan ratusan massa 

aksi dari 19 desa yang mengatas namakan simpstisan bakal calon kepala 

desa yang tidak lolos seleksi, calon Kepala Desa melakukan aksi unjuk rasa 

di depan kantor Dinas Sosial dan PMD, dan Rujab Bupati Takalar 

(22/11/2022).  

 Dalam aksinya, massa menuntut agar pilkades serentak itu ditunda 

sementara waktu karena dinilai terjadi penyimpangan atau kecurangan 

yang dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa (P2KD) Tingkat 

Kabupaten. “Bila pilkades serentak ini tetap dilanjutkan, kami tidak bisa 

menjamin terjadinya konflik horizontal sesama pendukung calon kepala 

desa, khusunya masyarakat di 19 Desa yang saat ini melakukan penolakan 

pilkades serentak tersebut”, (Teriak sejumlah pendemo). Massa juga 

menuding P2KD Tingkat Kabupaten memihak kepada calon-calon Kepala 

Desa tertentu. Pasalnya, banyak calon Kepala Desa potensial gugur dalam 

seleksi tambahan tersebut, salah satunya di Desa Tamalate, Kecamatan 

Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Cakades Tamalate, Muhammad Idris 

Naba mengaku jika dirinya sengaja dicurangi oleh pihak P2KD Kabupaten 

takalar. Dia menuding P2KD Kabupaten Takalar salah mengimput hasil 

nilai dari P2KD Desa Tamalate. Adapun nilai skorin Muhammad Idris Naba 

dari P2KD Desa Tamalate berjumlah 22 point, sementara jumlah skroin 

yang dilakukan tim seleksi tambahan P2KD Kabupaten Takalar berjumlah 
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19 pont, sehingga ada selisih 3 perbedaan jumlah skorin yang diperoleh 

Muhammad Idris Naba. Sejatinya harus dilakukan secara transparan atau 

seleksi melalui CAT (Computer Assessmen Test). Agar dapat 

meminimalisir terjadinya konflik di tengah masyarakat karena ketidak 

puasan atas kinerja panitia Pemilihan Kepala Desa. 

 Berdasarkan peninjauan dan pemaparan latar belakang di atas, 

maka perlu diadakannya suatu penelitian terkait proses penentuan bakal 

calon kepala desa dan bagaimana kinerja panitia dalam penentuan bakal 

calon kepala desa. Dengan demikian penulis mencoba mengkaji dan 

melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penentuan Bakal Calon 

Kepala Desa di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar 

Perspektif Siyasah Syar’iyah” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

a. Penentuan Bakal Calon 

b. Kepala Desa 

c. Siyasah Syar’iyah 

2. Deskripsi Fokus 

 Dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan makna atau 

pengertian dari beberapa kata yang dianggap penting yang tertera 

dalam judul : Analisis Penentuan Bakal Calon Kepala Desa di 

Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Perspektif Siyasah 

Syar’iyyah. 
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a. Penentuan Bakal Calon 

 Kata “Penentuan” dalam kamus besar bahasa indonesia 

Berarti  suatu proses, cara, perbuatan menentukan, penetapan, 

pembatasan dan sebagainya. Sedangkan Kata “Bakal Calon” dalam 

kamus besar bahasa indonesia berarti seseorang yang akan 

dicalonkan untuk menduduki jabatan pimpinan. 

b. Kepala Desa 

 Menurut Surono, Kepala desa adalah wakil rakyat yang dipilih 

oleh masyarakat untuk memimpin serta mengatur masyarakatnya. 

Ketika kepala desa sudah terpilih maka kepala desa otomatis 

menjalankan tugas, wewenang serta tanggung jawabnya di 

masyarakat. Kepala desa ialah seseorang yang menentukan berhasil 

atau tidaknya sebuah kepimpinan di desa maka dari itu tugas kepala 

desa sangat banyak seperti melaksanakan pembangunan secara 

merata, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan 

bertanggung jawab, membina masyarakat, memberdayakan 

masyarakat desa. Kepala desa diberi tugas untuk memegang 

wewenang serta tanggung jawab dalam pembangunan desa, ia 

harus bisa menyelaraskan antara kebutuhan pribadinya dengan 

kebutuhan pemerintahan desa agar pemerintahan desa berjalan 

dengan baik. Kepala desa tidak terlepas dari peran serta 

kedudukannya maka dari itu kepala desa harus bisa menjamin 
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keinginan serta kebutuhan masyarakat desa dan mengutamakan 

kepentingan desa yang memang prioritas terlebih dahulu.10 

c. Siyasah syar’iyah 

 Secara etimologi siyasah Syar‟iyyah berasal dari kata Syara‟a 

yang berarti sesuatu yang bersifat Syar‟i atau bisa diartikan sebagai 

peraturan atau politik yang bersifat syar‟i. Secara terminologis 

menurut Ibnu Aqil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis 

membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari 

kerusakan. Dari definisi siyasah yang dikemukakan Ibnu 'Aqil di 

atas mengandung beberapa pengertian. Secara umum siyash berarti 

peraturan berbagai urusan manusia dengan syariat agama islam. 

Sedangkan siyasah syar’iyah adalah “suatu ilmu yang membahas 

tentang urusan ketatanegaraan islam dari sisi aturan perundang-

undangan dan sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam, 

meskipun tidak ada dalil khusus mengenai hal itu.11 

 

 

 

 

 
10 Widiati, “Peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di desa aranio 

kecamatan aranio kabupaten banjar”, Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu politik, Vol. 08 No. 02 
November 2023. 

 11 Wahijul Kadri, "Siyasah Syar'iyah dan Fiqh Siyasah", Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 5, 
No 2, Desember 2022, 
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C. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uarian di atas,  dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana proses penetapan bakal calon kepala desa di Desa Tamalate 

Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar ? 

2. Bagaimana permasalahan yang timbul akibat penentuan calon kepala 

desa di Desa Tamalate Kecamatan Galesong utara Kabupaten Takalar? 

3. Bagaimana tinjauan siyasah syar’iyah terhadap proses penentuan 

bakal calon kepala desa di Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara 

Kabupaten Takalar? 

D. Kajian Penelitian Terdahulu 

 Untuk menghindari terjadinya kesamaan dengan penelitian-

penelitian sebelumnya, dari beberapa penelusuran yang telah dilakukan, 

tidak ditemukan penelitian yang secara sfesifik sama dengan penelitian ini, 

Namun, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki pembahasan yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dapat 

dikemukakan sebagai berikut:  

1. Adhi putra satria, ”Analisis Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala 

Desa Di Indonesia”. Hasil penelitian Menunjukka bahwa Undang-

Undang No 6 Tahun 2014  telah mengamanatkan bahwa penyeleseian 

sengketa pemilihan Kepala Desa diselesaikan oleh Bupati/Wali Kota 

merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan negara di bidang 
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eksekutif bukan yudikatif.12 Adapun yang membedakan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu lebih 

menfokuskan tentang penyelesaian sengketa di indonesia setelah 

lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sedangkan  

penelitian ini lebih fokus mengenai tatacara penentuan bakal calon 

kepala desan dan kinerja panitia pemilihan kepala desa. 

2. Firda Ayu Lestari FH, hasil penelitian ini diperoleh bahwa (1) 

Mekanisme terhadap kontestasi politik dalam Pemilihan Kepala Desa 

di Desa Greccing Kec. Sinjai selatan Kab. Sinjai pelaksanaanya 

dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 9 

Tahun 2014 tentang mekanisme pemilihan kepala desa.13 Adapun yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

penelitian terdahulu lebih menfokuskan mengenai Mekanisme 

terhadap kontestasi politik dalam Pemilihan Kepala Desa dan 

Partisipasi Masyarakat Terhadap kontestasi politik dalam pemilihan 

Kepala Desa di Desa Gereccing Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai. 

Sedangkan penelitian ini lebih fukus mengenai tatacara penentuan 

bakal calon kepala desa dan bagaimana kinerja panitia pemilihan 

kepala desa. 

 
 12 Adhi Putra Satria, “Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di 

Indonesia, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 20, No. 1, (2020). 

 13 Firda Ayu Lestari, “Kontestasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa 
Gareccing, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah”, Vol. 3 no 3 
(2022). 
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3. Ahmad Yani, Hasil penelitian menunjukkan dibutuhkan penataan 

pilkades dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dengan cara : 

pertama, menguatkan kedudukan dengan memasukkan pilkades 

sebagai salah satu rezim pemilihan di Indonesia, kedua, perlu adanya 

restrukturisasi kelembagaan ad hoc penyelnggara pilkades dengan 

memasukkan KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten sebagai bagian 

dari penyelenggara.14 Adapun yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu lebih menfokuskan 

mengenai Penataan Pemilihan Kepala Desa dalam sistem 

Ketatanegaraan di Indonesia, sedangkan penelitian ini lebih fokus 

mengenai tatacara penentuan bakal calon kepala desa dan kinerja 

panitia pemilihan kepala desa.  

4. Moh. Rodin B Asmadi dkk, Jurnal, Hasil penelitian menunjkkan bahwa 

Masyarakat Desa Unone yang terdaftar dalam DPT bisa dikatakan 90% 

telah memberikan hak suara yang dipengaruhi oleh faktor rekan jejak 

calon kepala desa, dan keluarga. 15 Adapun yang membedakan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu 

lebih menfokuskan mengenai Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa 

 
14 Ahmad Yuni, Penataan Pemilihan Kepala Desa dalam Sistem Ketatanegaraan di 

Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol. 19, Nomor 2, Juni 2022. 

 15 Moh. Rodin B Asmadi dkk, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi 
Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Unone, Kecamatan Bukai, Kabupaten Boul, 
Sulawesi Tengah Tahun 2019, Jurnal Civic Educatio, Vol. 1, Nomor 1, (2019). 
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Unone. Sedangkan penelitian ini lebih fokus mengenai tatacara 

penentuan bakal calon kepala desa dan bagaimana kinerja panitia 

pemilihan kepala desa. 

5. Nur Ainu, Jurnal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

hukum normatif berdasarkan pada asas-asas hukum dan sejarah- 

hukum. Pendekatan yang digunakan kualitatif dengan menggunakan 

metode melalui studi kepustakaan. Negara Indonesia adalah negara 

hukum berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945..16 Adapun yang membedakan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu 

lebih menfokuskan untuk mengkaji rekonseptualisasi pemilihan kepala 

desa secara langsung dikaitkan dengan kedudukan desa sebagai 

otonomi asli. Sedangkan penelitian ini lebih fokus mengenai tatacara 

penentuan bakal calon kepala desa dan kinerja panitia pemilihan 

kepala desa. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

  Adapaun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

terbagi menjadi 3 tujuan yakni tujuan pokok dan sub tujuan. Tujuan 

pokok untuk mengetahui Penentuan Bakal Calon Kepala Desa di 

 
16 Nur Ainun, “Rekonseptualisasi Pemilihan Kepala Desa Secara Lansung di Kaitkan 

dengan Kedudukan Desa Sebagai Otomi Asli”, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 
Riau: Vol. 10, Nomor 2, Agustus, (2021). 
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Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Adapun yang menjadi Sub 

Tujuan Pokok yakni: 

a. Untuk mengetahui proses penetapan calon kepala desa di Desa 

Tamalate Kec. Galesong Utara Kab. Takalar.  

b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul akibat penentuan 

calon kepala desa di Desa Tamalate Kec. Galesong Utara 

Kab.Takalar. 

c. Untuk mengetahui tinjauan siyasah sya’iyah terhadap proses 

penetapan bakal calon kepala desa di Desa Tamalate Kec. 

Galesong utara Kab. Takalar. 

2. kegunaan penelitian  

a. Kegunaan Teoritis 

  Bagi Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan 

referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang akan berguna 

nantinya bagi mahasiswa yang sedang mencari bahan bacaan dan 

informasi terkait dengan judul penelitian. 

b. Kegunaan Praktis 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi 

dalam pengembangan pemahaman teoritis tentang pemilihan 

Kepala Desa baik dalam konteks administrasi persyaratan Bakal 

Calon kepala Desa, maupun mengenai perilaku politik masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A.  Penetuan Bakal Calon 

1. Pengertian Penentuan Bakal Calon  

 Penetuan bakal calon merupakan sebuah proses  demokrasi 

untuk melahirkan calon pemimpin yang memiliki kompetensi dan 

integritas, khususnya dalam pemilihan kepala desa sejatinya dilakukan 

berdasarkan berbagai pesyaratan yang ditetapkan menurut Undang-

Undang atau peraturan. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 

05 Tahun 2019 Tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten 

Takalar Nomor 03 Tahun 2015 Tentang tata cara pencalonan, 

pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa. Peraturan 

Daerah tersebut mengamanahkan terwujudnya proses demokrasi 

secara transparan, jujur, adil dan bertanggungjawab, Karena seorang 

pemimpin yang lahir dari sebuah proses demokrasi yang baik akan 

mampu mengembang tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan 

kepadanya.17 

 Dalam istilah bahasa indonesia “bakal calon” mengacu pada 

calon potensial untuk suatu pemilihan kepala Desa, Istilah “bakal” 

berarti berpotensi sedangkan “calon” berarti calon, istilah ini sering 

digunakan dalam konteks pemilu politik, dimana individu yang 

 
17 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No 05 Tahun 2019, Tentang perubahan atas 

peraturan daerah kabupaten Takalar Nomor 03 Tahun 2015 Tentang tata cara pencalonan. 
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berminat mencalonkan diri disebut sebagai “bakal calon” sehingga 

mereka resmi mendaftar sebagai kandidat. 

 Adapun syarat yang wajib dipenuhi bagi setiap bakal calon 

kepala  Desa di Kabupaten Takalar Yaitu: 

a. Warga Negara Republik Indonesia 

b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa 

c. Memegang Teguh dan Mengamalkan pancasila, melaksanakan 

Undang-Uandang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan 

republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; 

d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama 

atau sederajat 

e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) Tahun saat mendaftar; 

f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa 

g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 

h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling 

singkat 5 (lima) Tahun atau lebih, 5 kecuali (lima) tahun setelah 

menjalani pidana penjara dan mengumunkan secara jujur dan 

terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana 

serta bukan sebagai pelaku kejahatan  berulang-ulang; 
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i. Tidak sedang dicabut Hak pilihnya sesuai dengan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

j. Berbadan sehat 

k. Tidak pernah sebagai kepala desa 3 (tiga) kali masa jabatan 

l. Bebas dari penyalagunaan narkotika dan sejenisnya yang 

dibuktikan dengan hasil tes yang dikeluarkan oleh instansi yang 

berwenang dibidang pengawasan penyalahgunaan narkotika. 

 Peraturan Daerah tersebut merupakan dasar hukum dalam 

menentukan bakal calon menjadi calon,oleh karena itu maka setiap 

bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon kepala Desa wajib 

memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum pada PERDA di 

atas. 

2. Demokrasi 

  Pentingnya kebebasan hak setiap masyarakat dalam memilih 

calon pemimpin serta mengajukan diri sebagai seorang pemimpin 

yang berkompeten dalam tiap-tiap Pemilu menjadi indikator 

keberhasilan suatu demokrasi, menurut Robert A. Darl, Demokrasi 

berjalan apabila setiap warga negara mendapatkan hak pilih dan 

dipilih. Hak memilih untuk memberikan hak pengawasan rakyat 

terhadap pemerintah. Serta untuk memutuskan pilihan yang terbaik 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai rakyat. Hak dipilih 

memberikan kesempatan kepada setiap warga negara yang 

mempunyai kemampuan dan kemauan serta memenuhi persyaratan 



20 
 

 

untuk dipilih dalam menjalankan amanat dari warga pemilihnya. Hak 

memilih dan dipilih dalam demokrasi diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang persyaratan untuk memilih dan 

mencalonkan diri menjadi kepala desa dan juga dalam Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak pilih 

dalam Pasal 43 yang menentukan bahwa; setiap warga negara berhak 

untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan 

persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.18 

B. Tinjauan Tentang Kepala Desa 

1. Istilah dan Pengertian Desa 

 Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca 

yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif 

geografis, desa atau village diartikan sebagai kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya 

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

pemerintah nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Menurut 

Widjaya  menyebutkan pengertian desa adalah sebagai berikut : “Desa 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli 

berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran 

 
18 Jemi Aminurosyah, Demokrasi di Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa batu 

Timbau Kabupaten Kutai Timur), Vol.2, No 2, July 2021 
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dalam mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, 

otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.19 

 Pengertian desa menurut UU. No. 22 Tahun 1999 adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam 

sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 

tentang desa menyebutkan bahwa desa adalah sebagai berikut : 

 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 pemeritah, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa 

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

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Desa merupakan selfcommunity yaitu komunitas yang 

mengatur dirinya sendiri.20 Dengan pemahaman bahwa desa memiliki 

kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentaingan 

masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, 

 
19 Bunadi, Analisis Penyelenggaraan Pemeilihan Kepala Desa di Desa Gebyog Kecamatan 

Mojogedang Kabupaten Karanganyar, Jurnal  Vol. 2 no. 2 Desember 2020. 

20 Pengertian desa menurut UU. No. 22 Tahun 1999 
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maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategi sehingga 

memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan 

otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan 

mempengaruhi secara signifikat perwujudan otonomi daerah. Menurut 

Undang-undang Republik Indonesia tahun 2014 nomor 6 tahun 2014 

tentang Desa menyebutkan bahwa desa berkedudukan di wilayah 

kabupaten/kota. Desa terdiri atas desa dan desa adat. 

2. Kepala Desa 

 Menurut Tahmit, Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di 

Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, 

masa jabatan Kepala Desa adalah enam  tahun, dan dapat diperpanjang 

lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sedangkan Kepala Desa 

menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua 

urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat 

pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa 

sebagai pemimpin formal yang ditujuk oleh pemerintah. Dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa juga memiliki 

beberapa kewajiban, diantaranya menyampaikan laporan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran 

kepada Bupati/Walikota kemudian menyampaikan laporan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada 

Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan 

pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa 
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setiap akhir tahun anggaran dan memberikan dan/atau menyebarkan 

informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada 

masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.21 

 Kepala Desa merupakan pimpinan  dari pemerintah Desa, masa 

jabatan kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang 

lagi untuk satu masa jabatan berikutnya. Pasal 26 Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala 

Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan Desa dan 

pemberdayaan masyarakat Desa.22 

 Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, dikenal kepala desa 

sebagai pimpinan dari pemerintahan tersebut, kepala desa ini 

memimpin wilayah terkecil struktur organisasi pemerintahan 

masyarakat di indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 

2014 Tentang Desa, selanjutnya UU Desa didefinisikan bahwa “desa 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 

Selanjutnya Pasal 2 UU Desa menjelaskan, “Pemerintahan desa adalah 

kepala desa atau yang disebut dengan nama lain perangkat desa 

 
21 Rudy, Hukum Pemerintahan Desa, (Lampung; Cv. Anugrah Utama raharja, 2022). 

22 “Bender, “UU RI Nomor 6 Tahun 2014 - DESA.” 
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sebagai unsur penyelengara pemerintahan desa”. Melihat bunyi pasal 

tersebut, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa 

memiliki kewenangan berdasarkan khasanah keistimewaan daerah 

yang dimilikinya, selain itu desa memiliki pimpinan yaitu kepala desa 

yang dibantu perangkat desa untuk memfasilitasi pelayanan bagi 

masyarakat, perangkat desa terdiri atas sekretaris desa, pelaksana 

kewilayaan dan pelaksana teknis.23 

 Kepala desa adalah pimpinan tertinggi di sistem pemerintahan 

yang memiliki tugas dan wewenang yang telah ditentukan oleh 

Undang-Undang, Pasal 26 ayat (1) bahwa kepala desa bertugas 

menyelenggarakan pemerintahan desa,  melaksanakan pembangunan 

desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa. Selanjutnya ayat (2) memiliki kewenangan, yaitu: 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; 

b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; 

c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa; 

d. Menetapkan peraturan desa; 

e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa; 

f. Membina kehidupan masyarakat desa; 

g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; 

 
 23 Abdul Rohman,  Kewenangan pejabat kepala desa dalam mengangkat perangkat, 

Jurnal, Vol. 18, Nomor 1, 2018. 
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h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta 

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala 

produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat 

desa; 

i. Mengembangkan sumber pendapatan desa; 

j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekuasaan; 

k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa; 

l. Memanfaatkan teknologi tepat guna; 

m. Mengoordinasikan pembangunan dan secara partisipatif; 

n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

o. Melaksanakan kewenagan lainyang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

Sedangkan dalam pasal (3) kepala desa memiliki hak: 

a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan 

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika; 

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 

c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; 

d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; 

e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; 
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f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, 

transparan, profesional, efektif dan efesien, bersih serta bebas 

dari kolusi, korupsi dan nepotisme; 

g. Menjalin kerja sama dengan koordinasi dengan seluruh 

pemangku kepentingan di desa; 

h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; 

i. Mengelola keuangan dan aset desa; 

j. Melakukan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

desa; 

k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa; 

l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa; 

m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa; 

n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di 

desa; 

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 

lingkungan hidup; 

p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa. 

3. Pemerintahan Desa 

 Pemerintah desa di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 Tentang Desa.24 Keduanya mengatur penyelenggaraan 

 
24 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa. 
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pemerintahan desa, salah satunya adalah lembaga-lembaga 

penyelenggara pemerintahan Desa. Desa terdiri dari gabungan 

beberapa dusun  atau kepunduhan dan rukun warga (RW). Dusun atau 

kepunduhan adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan 

kerja pemerintahan desa. Dusun atau kepunduhan dikepalai oleh 

kepala dusun (kadus) atau kepala punduh (kapuh). Sedangkan rukun 

warga yang dikepalai oleh ketua RW merupakan gabungan dari 

beberapa Rukun Tetangga (RT) yang dikepalai oleh ketua RT. Sususnan 

pemerintahan Desa dimungkinkan terdapat perbedaan sesuai dengan 

kebutuhan tiap-tiap kabupaten/kota. Misalnya di desa dibentuk 

lembaga kemasyarakatan yang disesuaikan dengan kebutuhan desa 

yang meliputi RT, RW, Dusun, Karang Taruna,  Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat (LPM) yang struktur organisasinya ditetapkan 

berdasarkan peraturan desa (perdes) setempat. Pemerintah desa 

dipimpin atau dijabat oleh seorang kepala desa yang dipilih oleh rakyat 

desa setempat.25 

Sedangkan urusan pemerintahan menjadi kewenangan desa 

mengcakup: 

a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak ada hak 

asal usul desa. 

 
 25 “Kedudukan Pemerintah Desa Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014,” n.D,” n.d. 
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b. Urusan pemerintahan yang mejadi kewenagan kabupaten/kota 

yang diserahkan pengaturannya kepada desa. 

c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, 

dan/pemerintah kabupaten/kota. 

d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perungdang-

undangan diserahkan oleh kepala desa . 

 Terdapat lembaga-lembaga pemerintahan desa. Lembaga-

lembaga tersebut terdiri dari pemerintah Desa, badan 

permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga kemasyarakatan Desa. 

Keberadaan pemerintah adalah suatu yang menjadi keharusan bagi 

proses dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat, sejarah telah 

membuktikan bahwa masyarakat sekecil apapun kelompoknya, 

bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan 

pemerintah, Oleh karean itu kehidupan sehari-hari erat hubungannya 

dengan fungsi-fungsi pemerintah. Pemerintah adalah bagian alat 

kelengkapan Negara, yang terjadi dari cabang-cabang kekuasaan 

eksekutif, legislatif dan yuridis, atau alat-alat kelengkapan negara lain 

yang bertindak untuk dan atas nama Negara, sedangkan pemerintah 

juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai 

pelaksanaan eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai 

penyelenggaraan administrasi Negara.26 

 
 26 Zuhaqiqi, “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat,” Skripsi (2020): 1–

73. 
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4. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa 

 Tugas dan fungsi kepala desa, kepala desa berkedudukan 

sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelengaraan 

pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan 

pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan 

kemesyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada 

permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang  Susunan Organisasi dan 

Tata kerja (SOT) pemerintahan desa.27 Untuk melaksanakan tugasnya, 

kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. Menyelengarakan pemerintahan desa, seperti tata praja 

pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah 

pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan 

upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, 

penataan dan pengelolaan wilayah. 

b. Melaksanakan pembanguanan, seperti pembangunan sarana 

prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan 

kesehatan. 

c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan 

kewajiban masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan 

ketenagakerjaan.  

 
27 permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang  Susunan Organisasi dan Tata kerja 

(SOT) pemerintahan desa 
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d. Penberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi 

masyarakat di bidang  budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, 

pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. 

e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan 

lembaga lainnya. 

C. Tinjauan Siyasah Syar’iyah 

1. Pengertian Siyasah Syar’iyah 

 Siyasah secara etimologi adalah berasal dari kata Sasa, yang 

Berarti mengatur, mengurus dan memerintah.  sementara Abdul 

Wahhab Khalaf mengutip pernyatan Al-Maqrizi menyatakan bahwa 

siyasah adalah mengatur. Kemudian al-Faruqi menyebutkan bahwa 

kata sasa adalah sama dengan to govern, to lead atau sama dengan 

polecy (kebijakan). Dari beberapa pengertian-pengertian di atas, 

tentang siyasah secar etimologi mengandung beberapa pengertian 

yaitu berarti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat 

kebijakan, pemerintahan dan politik. Kongkritnya mengatur mengurus 

dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politik untuk 

mencapai suatu tujuan adalah siyasah. Secara terminologi siyasah 

adalah undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban 

dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.28 

 
28 Fuad Maskur, Syariah Fiqh dan Siyasah Suatu Telaah Terhadap Konsepsi Relasi 

Implikasi dan Aplikasinya, Jurnal Vol. 6 no.1, February 2023. 
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 Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan 

al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah 

menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, 

mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanan, 

pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-

Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau 

memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu 

yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala 

bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh 

pemegang kekuasan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat 

untuk mewujudkan kemaslahatan umat.29 

 Islam mengenal konsep kepemimpinan dan pemerintahan yang 

sering diistilahkan dengan Siyasah Syar'iyyah, yaitu konsep politik di 

dalam yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat, 

termasuk prinsip-prinsip suksesi kepemimpinan. Di dalam Siyasah 

Syar'iyyah ini juga diatur pembatasan kewenangan pemimpin dan 

kepala negara, termasuh hak dan kewajiban warga negara dan 

hubungan antar negara. Bahkan sejumlah negara muslim memperluas 

cakupan Siyasah Syar'iyyah ke wilayah penataan ekonomi dan segala 

hal yang menyangkut hajat umat sebagai warga negara. Dekade 

 
29 Wahyu abu Jafar, Fiqh Siyasah dalam Perspektif al-Qur’an dan al-Hadist, Jurnal 

Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, no. 1, 2018. 
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terakhir semakin banyak kosa kata politik Islam (Siyasah Syar'iyyah) 

masuk menjadi kosakata popular di Indonesia, seperti kata Siyasah al-

Syar'iyyah itu sendiri, Dar al-Salam, Dar al-Amn, Dar al-Harb, Ahl al-

Zimmah, dll. Bahkan sejak awal terbentuknya NKRI sudah 

diperkenalkan beberapa konsep kenegaraan. Kata Majlis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rayat (DPR) 

yang sangat dikenal luar di dalam masyarakat berasal dari bahasa 

Sitasah Syar'iyyah, yaitu kata majlis (Arab: tempat duduk, kursi), per-

musyawara-tan (Arab: bermusyawarah), ra'yah (warga, penduduk); 

diwan (Arab: Dewan), per-wakil-an (Arab: wakil, representase), ra'yah 

(warga, penduduk).30 

 Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa 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, ulama mujtahid menggali sumber-

sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam 

hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 

 Nilai nilai selanjutnya yang harus ada dalam fiqh siyasah adalah 

nilai amanah dan keadilan. Setiap kebijakan atau aturan yang dibuat 

 
30 Prof Nasaruddin Umar, Etika politik dalam Al-Qur'an, 

https://news.detik.com/berita/d-5198995/mengenal-siyasah-syariyyah, Diakses Tanggal 04 
November 2023 Pukul 08:19 WITA 
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harus bernafaskan dengan nilai nilai keadilan dan dilaksanakan dengan 

penuh  

amanah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam Qur’an surah 

An-Nisa ayat 58, 

ك مْتمُْ ب يْن  النهاسِ  اِذ ا ح  اۙ و  ى ا هْلِه 
ٰٓ تِ الَِٰ نَٰ دُّوا الْْ مَٰ اِنه اللّٰه  ي أمُْرُكُمْ ا نْ تؤُ 

ا ي عِظُكُمْ بهِٖ ۗ انِه اللّٰه  ك ان  س مِيْعاًۢ   ا نْ ت حْكُمُوْا باِلْع دْلِ ۗ اِنه اللّٰه  نعِِمه

اب صِيْرً   

Terjemahnya : 

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 
Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."31 
 

 Dalam ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita bahwa fiqh 

siyasah yang harus diterapkan oleh seorang kholifah Allah dimuka 

bumi ini adalah sistem siyasah yang dibangun dengan nilai nilai 

amanah dan keadailan. Seorang pemimpin atau kholifah harus 

menjadikan nilai amanah dan keadilan dalam setiap kebijakan yang 

dibuat oleh nya. Setiap tugas yang dibebankan kepadanya harus 

diselesaikan dengan penuh rasa tangung jawab tanpa membeda 

 
31 Qur’an surah An-Nisa ayat 58.  
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bedakan orang atau golongan tertentu yang berkaitan dengan 

kebijakan yang ia buat. Kebijakan yang dibangun tanpa  

dilandasi dengan keadilan dan responbility (amanah) akan sia sia tidak 

akan bisa membawa kemakmuran dan kesuksesan sebagus apapun 

kebijakan tersebut dibuat. 

2. Prinsip-Prinsip Siyasah Syar’iyah 

a. Prinsip musyawarah 

  Musyawarah, atau syura, berarti konteks dan diskusi yang 

dilakukan antara penguasa dan rakyat untuk mencapai keputusan yang 

lebih baik dan lebih adil. Dalam Islam, musyawarah dianggap sebagai 

kewajiban ke-Islaman dan prinsip konstitusional yang pokok, serta 

sebagai elemen penting dalam kehidupan umat Islam.32 

  Prinsip musyawarah ini fokus pada pengambilan keputusan 

yang adil dan berdasarkan konteks, serta memastikan bahwa 

keputusan tersebut tidak hanya didasarkan pada kepentingan individu 

atau kelompok, tetapi juga pada kepentingan umum dan keadilan. 

Dalam Islam, musyawarah dianggap sebagai cara untuk mencapai 

keputusan yang lebih baik dan lebih adil, serta untuk memastikan 

bahwa keputusan tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam dan 

kepentingan umat. 

 

 
32Firmansyah dkk, Prinsip Syura dalam Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal hukum 

Tatanegara, Vol. 3 No. 1 Tahun 2023   
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b.  Prinsip Keadilan 

 Prinsip keadilan dalam Islam adalah suatu aspek internal yang 

tidak dapat dipisahkan dari hukum. Keadilan diterapkan dalam 

berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hukum, dan dianggap 

sebagai salah satu tema sentral ajaran Islam. Keadilan dianggap sebagai 

pondasi dan tiang kehidupan umat manusia, baik kehidupan individu, 

masyarakat, maupun kehidupan berbangsa. Dalam Islam, keadilan 

diwujudkan dengan menegakkan nilai-nilai persamaan dan 

kemanusiaan tanpa mengenal atribut individu atau kelompok. Keadilan 

juga dianggap sebagai keinginan setiap orang untuk mencapai 

kedamaian hidupnya.  

c. Prinsip Kebebasan 

 Prinsip kebebasan dalam Siyasah Syar'iah adalah prinsip yang 

sangat penting dan ditekankan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Kebebasan 

dalam Islam dianggap sebagai hak asasi manusia untuk memilih suatu 

keyakinan serta kebebasan untuk berpikir. Dalam Islam, kebebasan 

dapat diperinci menjadi beberapa aspek, termasuk kebebasan berpikir, 

kebebasan beragama, kebebasan menyampaikan pendapat, dan 

kebebasan menuntut ilmu. 

d. Prinsip Persamaan 

 Prinsip persamaan dalam Islam adalah prinsip yang sangat 

penting dan ditekankan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Persamaan dalam 
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Islam disebut alwusawa, yang berarti sikap yang memandang 

seimbang, setara, sama rata antar sesama manusia. Dalam Islam, 

persamaan tidak berarti persamaan dalam segala aspek, tetapi dalam 

arti bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama dan harus 

dihormati, tanpa mengenal atribut individu atau kelompok. Persamaan 

ini didasarkan pada prinsip tauhid, yang menempatkan Allah sebagai 

satu-satunya yang berhak disembah, dan tidak boleh seorang budak 

menyembah majikannya, tidak boleh seorang bawahan menghamba 

kepada atasannya, dan tidak boleh menyembah kepada materi dan 

harta benda. 

e. Prinsip Pertanggung Jawaban 

 Prinsip Siyasah Syar'iah yang terkait dengan musyawarah 

dalam Islam adalah prinsip yang sangat penting dan ditekankan dalam 

Al-Qur'an dan Hadis. Musyawarah, atau syura, berarti konteks dan 

diskusi yang dilakukan antara penguasa dan rakyat untuk mencapai 

keputusan yang lebih baik dan lebih adil. Dalam Islam, musyawarah 

dianggap sebagai kewajiban ke-Islaman dan prinsip konstitusional 

yang pokok, serta sebagai elemen penting dalam kehidupan umat 

Islam. 

 Prinsip musyawarah ini fokus pada pengambilan keputusan 

yang adil dan berdasarkan konteks, serta memastikan bahwa 

keputusan tersebut tidak hanya didasarkan pada kepentingan individu 

atau kelompok, tetapi juga pada kepentingan umum dan keadilan. 
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Dalam Islam, musyawarah dianggap sebagai cara untuk mencapai 

keputusan yang lebih baik dan lebih adil, serta untuk memastikan 

bahwa keputusan tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam dan 

kepentingan umat. 

3. Ruang Lingkup Siyasah Syar’iyah  

 Para ulama berbeda pendapat dalam menentukn ruang lingkup 

kajian fiqh siya-sah. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. 

Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang 

pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup 

kajian fiqh siya-sah menjadi delapan bidang.33 Menurut al mawardi, 

ruang lingkup kajian fiqh siya-sah mencakup: 

a. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-

undangan (Siya-sah Dusturiyah). 

b. Ekonomi dan militer (Siya-sah Maliyah) 

c. Peradilan (Siya-sah Qadha’iyah) 

d. Hukum perang (Siya-sah Harbiah). 

e. Administrasi negara (Siya-sah Idariyah). 

Sedangkn ibn taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian  

yaitu: 

 

 

33Konsep Fiqh Siyasah Dalam Hukum 
Islamhttp://digilib.uinsa.ac.id/985/5/Bab%202.pdf. diakses 03 November 2023, Pukul 23:52 
WITA. 
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a. Peradilan. 

b. Administrasi negara. 

c. Moneter 

d. Serta hubungan internasional. 

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi 

tiga bidang kajian saja yaitu: 

a. Peradilan. 

b. Hubungan internasional 

c. Dan keuangan negara 

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi malah membagi  

ruang lingkup fiqh siya-sah menjadi delapan bidang yaitu: 

a. Politik pembuatan perundang-undangan. 

b. Politik hukum.  

c. Politik peradilan. 

d. Politik moneter/ekonomi. 

e. Politik administrasi. 

f. Politik hubungan internasional. 

g. Politik pelaksanaan perundang-undangan. 

h. Politik peperang 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

   Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, merupakan sebuah 

metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan 

secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan 

dalam meneliti status kelompok manusia untuk menganalisis kejadian, 

fenomena, atau keadaan secara sosial.34 

2. Lokasi Penelitian 

    Berdasarkan judul penelitian, maka lokasi penelitian ini berada di 

Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Dengan 

pertimbangan karena di Desa tersebut terjadi permasalahan dalam proses 

penentuan bakal calon kepala desa. 

a. Sejarah Desa Tamalate 

 Desa Tamalate merupakan salah satu desa dari delapan desa  yang 

ada di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Desa Tamalate 

adalah desa pesisir pantai yang terdiri dari enam dusun yakni dusun 

soreang, bonto tangnga, tamalate, sampulungan caddi, sampulungan 

lompo dan sampulungan beru. Desa Tamalate sebelumnya memiliki dua 

 
34 Anugerah Ayu Sendari, Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif Pada Sebuah 

Tulisan Ilmiah, https://www.liputan6.com/hot/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-
deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah?page=2, diakses Pada  28 Oktober 2023, 
Pukul 17: 37 Wita. 
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unsur pemerintahan yaitu lo’mo sampulungan dan gallarang soreang, 

dimana pada saat itu lo’mosampulungan dipimpin oleh Jaelani Daeng 

Ngitung, Hamja Daeng Gassing, dan Hasan Basri Daeng pasolong 

sedangkan Gallarrang soreang dipimpin oleh Sulaemana, Hasan Lulung, H. 

Nanggong Daeng Nguju, dan Patahudding Daeng lesang.35 

 Seiring berjalannya waktu maka pada tahun 1966 dua unsur 

pemerintahan ini akhirnya memiliki dua konsep kesepemahaman yang 

melahirkan sebuah kesepakatan bahwa unsur pemerintahan lo’mo 

sampuluangan  dan gallarrang soreang tersebut digabungkan menjadi satu 

sehingga lahirlah yang namanya Desa tamalate dan terbentuklah sebuah 

tatanan pemerintahan yang baru dari penggabungan tersebut. 

Desa Tamalate dulunya terdiri dari empat dusun yaitu Soreang, Bonto 

Tangnga, Tamalate  dan Sampulungan Lompo dimana pada saat itu dusun 

Sampulungan Caddi bergabung dengan Dusun Tamalate dan Dusun 

Sampulungan Beru bergabung dengan dusun sampulngan lompo. Kepala 

Desa Tamalate pertama pada saat itu dipimpin oleh H. Rajab Daeng Sikki, 

dimana masa kepemimpinan tersebut bertahan samapai dua periode 

(1966-1982), setelah pemerintahan H. Rajab Daeng sikki maka kemudian 

Syamsuddin Daeng Gassing menjadi kepala Desa yang Kedua pada tahun 

1982, pada saat itu pemerintahan ini hanya bertahan selama dua tahun 

 
35Samsul Rijal Lengu, Sejarah Desa Tamalate, 

http://syamsulrijallengu.blogspot.com/2011/07/sejarah-desa-tamalate.html, di 
akses tanggal 25 Maret 2024 pukul 20:22 WITA 

 

http://syamsulrijallengu.blogspot.com/2011/07/sejarah-desa-tamalate.html
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(1982-9184), dan pada setelah pemerintahan syamsuddin gassing maka 

pemerintahan tersebut dipimpin oleh H. Syamsuddin Daeng Beta Pada 

tahun 1984-2002 dan sepanjang sejarah Desa Tamalate pemerintahan ini 

merupakan pemerintahan yang bertahan cukup lama karena bertahan 

sampai tiga periode yakni delapan belas tahun lamanya. Kemudian pada 

tahun 2002 Desa Tamalate dipimpin oleh M, Tahir Bostan selama satu 

periode (2002-2007). 

 Pada Tahun 2007 sampai dengan 2012 Desa Tamalate dipimpin 

oleh Supriadi Sitonra, S.I.P., dimana pada saat pemerintahan ini terjadi 

pemekaran dusun dari empat dusun menjadi enam dusun yaitu dusun 

soreang, bonto tangnga, tamalate, sampulungan caddi, sampulungan 

lompo dan sampulungan beru. Setelah pemekaran dusun kemudian 

disusul dengan pemekaran desa setelah wilayahnya dimekarkan sebagian 

menjadi Desa Sampulungan, jumlah dusunnya sisa 3. Nama-nama 

dusunnya pada awalnya yaitu Dusun Tamalate, dusun Soreang,  Dusun 

Bontotangnga, Dusun Sampulungan Lompo, Dusun Sampulungan Caddi, 

dan Dusun Sampulungan Beru. Setelah pemekaran Desa Tamalate hanya 

meliputi dusun tamalate, dusun soreang dan dusun bontotangnga. 

Sementara Desa Sampulungan dibentuk dari dusun sampulungan lompo, 

dusun sampulungan beru, dan dusun sampulungan caddi. 

b. Letak Geografis 

       Secara geografis wilayah Desa Tamalate terletak di bibir pantai selat 

Makassar. Desa Tamalate merupakan salah dari sembilan desa dan satu 
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kelurahan di kecamatan galesong bagian utara, keadaan geografis desa 

tamalate yang beribukota di dusun soreang yang berada di posisi utara 

ibukota kecamatan galesong utara, Kabupaten Takalar, bentuk daratan di 

Desa Tamalate berbukit dengan ketinggian rata-rata 0,5 mdpl, dan luas 

wilayah 1,5 KM2 dengan batas wilayah sebagai berikut: 

Peta Kabupaten Takalar 

 

1. Sebelah utara dibatasi oleh Desa Sampulungan 

2. Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Bontolebang 

3. Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Bontolebang 

4. Sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar 

c. Jumlah Penduduk di Desa Tamalate 

 Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan 

menjadi dua orang kemudian yang tinggal di  daerah tersebut orang yang 

secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain orang 
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yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ contoh seperti bukti 

kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain. 

 Data potensi di Desa Tamalate kecamatan galesong utara tahun 

2024 jumlah penduduk desa tamalate tersebut tercatat sebanyak 4127 

jiwa penduduk di desa tamalate, jumlah jenis kelamin penduduk desa 

tamalate baik laki-laki maupun perempuan yaitu laki-laki sebanyak 2065 

jiwa sedangkan perempuan senbanyak 2062 jiwa dan wajib pilih sebanyak 

3192 jiwa. Untuk lebih jelasnya, berikut daftar jumlah penduduk di Desa 

Tamalate menurut data dari kantor desa. 

Tabel 01 : Jumlah Penduduk Desa Tamalate 

No Penduduk Jumlah Satuan 

1. Laki-Laki 2065 Jiwa 

2. Perempuan 2062 Jiwa 

3. Keluarga 1122 Jiwa 

4. Wajib Pilih 3192 Jiwa 

Total 4127 Jiwa 

Sumber : Kantor Desa Tamalate 2024. 

 Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa jumlah keseluruhan 

penduduk di Desa Tamalate mencapai 4127 jiwa. 

d. Pendidikan Masyarakat di Desa Tamalate 

 Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam memajukan 

tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian 
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khusunya pada tingkat pendidikan masyarakatnya karena akan 

mendorong tumbuhnya suatu keterampilan dalam diri manusia sehingga 

munculnya ide atau gagasan yang mendorong terciptanya lapangan 

pekerjaan baru dengan sendirinya dan akan membantu program 

pemerintah untuk pembukaan lapangan pekerjaan baru guna mengatasi 

pengangguran. 

     Tabel 02 :Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Tamalate  

No Pendidikan Jumlah Satuan 

1. Lulusan SD 1446 Jiwa 

2. Lulusan SMP 403 Jiwa 

3. Lulusan SMA 492 Jiwa 

4. Lulusan S1/S2/S3 129 Jiwa 

5. Tidak Tamat SD 118 JIwa 

Sumber Data : Kantor Desa Tamalate 

e. Profesi atau sumber penghasilan masyarakat Desa Tamalate 

 Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan oleh individu yang 

mempunyai kemahiran dan pengetahuan tertentu. Dalam setiap profesi 

dapat berupa pekerjaan yang membutuhkan kemahiran teknikal, kreatif, 

atau akademik, dalam settiap profesi, individu akan melakukan tugas-

tugas yang berbeda-beda tetapi semuanya berkaitan dengan 

meningkatkan kualitas hidup karena merupakan sumber pendapatan. 

Untuk lebih jelasnya berikut daftar profesi masyarakat di desa tamalate: 
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Tabel 03 : Mata pencaharian masyarakat Desa Tamalate 

No Profesi Jumlah Satuan 

1. Pedagang Keliling 6 Orang 

2. Tukang Batu 21 Orang 

3. Serabutan 7 Orang 

4. Peternak 1 Orang 

5. Nelayang 803 Orang 

6. Buruh Tani 1 Orang 

7. Pedagang Barang 

Kelontong 
15 Orang 

8.  Petani 39 Orang 

9. Swasta 12 Orang 

10. Prawat Swasta 3 Orang 

11. TNI 1 Orang 

12. Pegawai Negeri Sipil 24 Orang 

13. Bidang Swasta 6 Orang 

14. Polri 11 Orang 

 

Sumber data : Kantor Desa Tamalte 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian 

masyarakat desa tamalate lebih banyak berprofesi sebagai nelayang, hal 



46 
 

 

ini dikarenakan letak geografis wilayah tamalate berada di bibir pantai 

selat makassar. 

B. Pendekatan Penelitian 

  Dalam penelitian ini pendekatan bertujuan untuk mengungkap cara 

berfikir yang digunakan ketika menganalisis tujuannya, atau dengan kata 

lain pendekatan adalah suatu disiplin ilmu yang dijadikan acuan ketika 

menganalisis subjek yang diteliti menurut logika ilmunya. Pendekatan 

penelitian biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti, namun tidak 

menghalangi peneliti untuk mengadopsi pendekatan multi disiplin. Ada 

beberapa pendekatan yang digunakan diantaranya: 

1. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara pendekatan yuridis 

normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara 

menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni 

dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan 

dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 

2. Pendekatan syar’i yaitu menelusuri pendekatan syariat islam seperti 

Al-Qur’an dan Hadits yang relevan dengan masalah yang dibahas. 

 

C. Sumber Data 

  Sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data primer dan data 

sekunder. 
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1. Data Primer 

   Data primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan 

langsung dilapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Data 

primer di dapatkan oleh peneliti secara langsung dengan cara 

wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Data primer biasanya 

akan tersedia dalam bentuk yang benar-benar mentah dan perlu diolah 

kembali. Namun, peneliti bisa lebih spesifik mendapatkan data yang 

dibutuhkan karena akan mencarinya dari sumber utama. Oleh karena 

itu, peneliti bisa menyesuaikan  dalam pemilihan narasumber agar bisa 

mendapatkan data yang dibutuhkan.36 

Tabel. 04 

No Partisipan Jumlah Informan 

1. Bakal calon kepala Desa 1 Orang 

2. Panitia Pemilihan Kepala Desa 1 Orang 

3. Masyarakat 6  Orang 

4.  Tokoh Agama 2 Orang 

Jumlah  10 Orang 

 

 
36 Rully Desthian Pahlephi, https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-

primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya. Diakses pada Tanggal  8 
Oktober 2023. Pukul 20:45 WITA. 
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2. Data Sekunder 

   Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung 

dari objeknya, tetapi melaui sumber lain, baik lisan maupun tulisan. 

Data sekunder adalah sekumpulan informasi dari sumber yang telah 

ada sebelumnya seperti dokumen-dokumen penting, situs web, buku, 

dan sebagainya. Data sekunder dapat diperoleh dari data yang 

dikumpulkan oleh organisasi maupun individu lain seperti data sensus 

yang dikumpulkan oleh pemerintah, data sekunder biasanya lebih 

mudah diakses dibandingkan dengan data primer.37 

D. Metode Pengumpulan data 

  Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen 

pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis dan lebih mudah. Teknik pengumpulan data yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Observasi 

   Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap 

 
37 Naja Sarjana https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-

sekunder-dan-cara-memperolehnya.  Diakses pada tanggal 8 Oktober 2023. Pukul 21:00 
WITA. 
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keadaan atau perilaku objek sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan 

pengamatan langsung yang berkaitan dengan Penetuan Bakal Calon 

Kepala Desa di Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong. Kabupaten 

Takalar. 

2. Wawancara 

   Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden 

sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini. Dalam berwawancara terdapat interaksi antra 

pewawancara dengan responden. 

3. Dokumentasi 

   Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik 

observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran 

data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi 

yang ada dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan 

keabsahan data. 

E. Instrumen Penelitian 

      Instrumen penelitian adalah alat pengumpulan data yang 

disesuaikan dengan jenis penelitian yang akan dilakukan dengan mengacu 

pada metodologi penelitian. Di mana suatu usaha menerima informasi 

yang benar dan dapat dipercaya. Instrumen utama penelitian kualitatif 

adalah peneliti yang bertindak sebagai perancang dan pelaksana, 
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menganalisis dan menginterpretasikan  data, serta melaporkan hasil 

penelitian. Instrumen yang digunakan dalam studi lapangan ini meliputi: 

1. Peneliti instrumen penelitian yang pertama dan utama di dalam 

penelitian kualitatif adalah peneliti, tanpa peneliti maka sebuah 

penelitian tidak akan berjalan karena tidak ada pihak yang menentukan 

topik, fokus utama, dan mengumpulkan data. 

2. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 

wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 

informan yang berupa daftar pertanyaan yang ditujukan kepada 

responden. 

3. Buku catatan dan alat tulis, mempunyai fungsi untuk mencatak semua 

percakapan dengan sumber data yang dianggap penting dalam 

penelitian. 

4. Alat perekam, peneliti dapat menggunakan alat perekam seperti 

telepon genggam, kamera foto, kamera vidio,  dan perekam suara untuk 

merekam hasil wawancara. Perekam dapat digunakan ketika peneliti 

merasa kesulitan untuk mengingat hasil wawancara. 
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F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

1. Metode Pengolahan  

   Pengolahan data sangat penting dalam penelitian karena dapat 

memudahkan peneliti dalam menguraikan dan menyimpulkan hasil 

penelitian, kemudian dianalisis semua data yang diperoleh apakah 

akurat atau tidak dengan melihat hasil penelitian dan kepustakaan, 

sehingga penulis dapat memperhatikan kembali dan menyusun secara 

sistematis hasil dari selesksi data-data yang diperoleh serta hasil-hasil 

penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur untuk 

kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian. Adapun langkah-

langkah pengolahan data sebagai berikut: 

a. Penyajian data (data display), Merupakan gambaran jelas tentang 

keseluruhan data yang pada akhirnya akan dapat membentuk 

sebuah kesimpulan yang mudah dimengerti dan dipahami. 

b. Reduksi Data (data reduction). Merupakan cara yang dilakukan 

peneliti dalam melakukan analisis untuk mempertegas, 

memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak 

penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat 

menarik kesimpulan atau memperoleh pokok temuan. 

c. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing), Merupakan 

pengecekan keakuratan dan validitas suatu penelitian yang telah 

kamu jalani. Dengan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih kredibel. 
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2. Analisis Data 

   Analisis data penelitian ini dikumpulkan kemudian melalui 

beberapa tahap yakni pemeriksaan data, mengklasifikasi data dan 

memverikasi data sehingga berujung pada sebuah kesimpulan. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

  Dalam menguji keabsahan data penelitian ini penulis menggunakan 

teknik triangulasi yang merupakan teknik pengujian yang digunakan 

untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas suatu penelitian dengan 

menggabungkan data dari berbagai sumber, metode atau teori; 

1. Triangulasi metode, dilakukan dengan cara membandingkan informasi 

atau data  dengan cara yang berdeda. Sebagaimana dikenal, dalam 

penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, 

obervasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang 

handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti 

bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara 

terstruktur.  

2. Triangulasi sumber data, adalah menggali kebenaran informai tertentu 

melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain 

melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan 

observasi terlibat (participant obervation), dokumen tertulis, arsif, 

dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan  pribadi dan 

gambar atau foto. Tentu masing-masing cara  itu akan menghasilkan 

bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan 
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pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang 

diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan 

pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. 

3. Triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah 

rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut 

selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang televan untuk 

menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang 

dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman 

pemahaman asalkan peneliti mampu  menggali pengetahuan teoretik 

secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. 

  



 

54 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Proses Penetapan Bakal Calon Kepala Desa di Desa Tamalate 

kecamatan Galesong utara Kabupaten Takalar 

       Pada penelitian ini mencoba menganalisis bagaimana proses 

penentuan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa yang berhak 

dipilih oleh masyarakat di Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara 

Kabupaten Takalar. Adapun Proses penentuan bakal calon kepala desa 

meliputi beberapa tahap dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh 

panitia pemilihan kepala Desa. Berikut adalah beberapa langkah yang 

dilakukan sebagai berikut : 

1. Tahap persiapan 

       Pada tahap ini, panitia pemilihan kepala desa melakukan beberapa 

kegiatan seperti : 

a. Sosialisasi pemilihan kepala desa. Hal ini dilakukan agar seluruh 

masyarakat desa  mengetahui bahwa di desa tersebut akan 

berlangsung pesta demokrasi yang akan melahirkan seorang 

pemimpin atau kepala secara demokratis. 

b. Bimbingan teknik panitia pemilihan kepala Desa. Bimbingan teknik 

pemilihan kepala desa dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa 

tingkat kabupaten (P2KD) kabupaten selaku penanggungjawab 

pemilihan kepala desa serentak tahun 2022. 
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c. Panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa melakukan 

pemutakhiran data pemilih untuk memastikan bahwa semua warga 

Desa yang berhak memililh, terdaftar pada daftar pemilih tetap. Hal 

ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pemilih ganda. 

2. Tahap pencalonan. Pada tahap ini, panitia pemilihan kepala desa 

mengeluarkan pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa 

serta pengambilan formulir pendaftaran disertai sejumlah 

persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh setiap bakal 

calon kepala desa. waktu pendaftaran berlangsung selama 29 hari 

kerja, yaitu mulai tanggal 14 september 2022 -12 oktober 2022. 

3. Penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran disertai 

klarifikasi. penilitian berkas bakal calon kepala desa dilakukan 

selama 5 hari yaitu dari tanggal 13  oktober - 17 oktober 2022 

4. Pengumuman hasil penelitian berkas bakal calon kepala desa. 

pengumuman hasil penelitian berkas disampaikan kepada semua 

bakal calon kepala desa dan masyarakat. 

      Dari hasil penelitian dan keabsahan berkas bakal calon kepala desa, ada 

8 orang bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan administrasi. 

Bersarkan ketentuan pasal 39 Ayat (1) Peraturan Bupati Takalar Nomor 19 

Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Bupati Takalar 

Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, 

Pengangkatan, Masa jabatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Panitia 

Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Takalar memfasilitasi pelaksanaan 
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seleksi tambahan terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan dari 

tanggal 05 sampai dengan 09 November 2022.38 

 Adapun seleksi tambahan bagi Bakal Calon Kepala Desa yang 

dilaksanakan yaitu : 

1. Pemberian nilai skoring dengan menggunakan kriteria: Pengalaman 

bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, domisili, 

pengalaman di bidang organisasi/lembaga Kemasyarakatan Desa, 

Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dan Surat Keterangan Bebas 

Narkoba 

2. Seleksi tambahan melalui ujian tertulis / uji kompetensi. Berdasarkan 

hasil perhitungan komulatif nilai skoring dari beberapa indikator dan 

nilai ujian tertulis / uji kompetensi, maka diperoleh peringkat satu 

sampai lima Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan 

untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada 

pemilihan Kepala Desa di Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara 

Kabupaten Takalar tahun 2022 

      Adapun rekapitulasi hasil dan peringkat bakal calon Kepala Desa 

berdasarkan nilai seleksi tambahan bakal calon kepala Desa adalah sebagai 

berikut : 

 
38 Bupati Takalar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, 

Pengangkatan, Masa jabatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan Kepala 
Desa Tingkat Kabupaten Takalar 
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Sumber : Panitia pemilihan kepala Desa tingkat Kabupaten Takalar (berita 

acara seleksi tambahan). 

 

 Berdasar hasil perhitungan komulatif nilai skoring dan nilai ujian 

tertulis / uji kompetensi maka diperoleh peringkat satu sampai lima bakal 

calon kepala Desa yang memenuhi persyaratan dan direkomendasikan oleh 

panitia pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten kepada panitia pemilihan 

tingkat Desa untuk ditetapkan menjadi calon kepala Desa yang berhak dipilih 

dalam pemilihan kepala Desa di Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara 

Kabupaten Takalar. 

 Adapun Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dan 

ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Tamalate adalah sebagai berikut:39 

 

 

 
39 Berita acara penetapan calon kepala Desa, P2KD Desa Tamalate Tahun 2022 
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1. Nama    : NURLINDA, SE 

Tempat, Tgl. Lahir : Tamalate, 28 – 08 – 1976 

Pendidikan  : S1 

Pekerjaan   : Aktivis LSM 

Alamat   : Tamalate 

2. Nama   : HUSAIN 

Tempat, Tgl. Lahir : Soreang, 25 – 03 – 1962 

Pendidikan  : S1 

Pekerjaan   : Wiraswasta 

Alamat   :Desa Bontolanra 

3. Nama   : SHINTA, SH 

Tempat, Tgl. Lahir : Balikpapan, 13 – 09 – 1985 

Pendidikan  : S1 

Pekerjaan   :  Karyawan Honorer 

Alamat   : Kelurahan Bontolebang 

4. Nama   : SUDOMO 

Tempat, Tgl. Lahir : Takalar, 23 – 03 – 1981 

Pendidikan  : D2 

Pekerjaan   : Wiraswasta 

Alamat   : Kelurahan Kalabbirang 

5. Nama   :  MARDIATI 

Tempat, Tgl. Lahir :  Malewang, 07 – 10 – 1970 

Pendidikan  : SMA / Sederajat 
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Pekerjaan   : Wiraswasta 

Alamat   : Kelurahan Malewang 

 Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan yang telah ditentukan, 

melaporkan kepada Badan Perwakilan Desa untuk diketahui. 

 Adapun persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang Wajib 

dipenuhi  Sebagaimana yang tertuan dalam Peraturan Bupati Takalar  sebagai 

Berikut: 

a. warga Negara Republik Indonesia;40 

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 

UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 

d. erpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau 

yang sederajat; 

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; 

f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; 

g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;  

h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan  

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan 

tindak  pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 

 

40 Peraturan Bupati Takalar No 19 Tahun 2021 Pasal 27. Tentang  Tata Cara 
Pencalonan, Pemilihan, Pengankatan, Masa Jabatan,  dan Pemberhentian Kepala Desa. 
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(lima) tahun  atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani 

pidana penjara  dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada 

publik bahwa yang  bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai 

pelaku kejahatan  berulang-ulang; 

i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

j. berbadan sehat 

k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa 

jabatan; 

l. tidak menjadi pengurus aktif partai politik; 

Menurut salah seorang panitia pelaksana pemilihan kepala Desa di Desa 

Tamalate kecamatan Galesong Utara mengatakan bahwa. 

“Untuk menjadi calon kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan 
administrasi, orang tersebut harus memiliki kapasitas atau 
kemampuan dalam hal kepemimpinan, mengingat seorang kepala Desa 
akan mengembang tugas dan tanggung jawab yang berat, khususnya 
dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam 
kepemimpinannya”41 

 

 Dari wawancara di atas menjelaskan bahwa tidak sembarang orang 

yang berhak mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, ada beberapa 

persyaratan yang harus terpenuhi, dan orang tersebut harus memiliki ilmu 

pengetahuan yang cukup luas dan kapasitas sebagai calon kepala desa karena 

menjadi seorang kepada desa bukanlah hal yang mudah, dimana dia harus 

 
41 Kamaruddin (54 Tahun), panitia pelaksana pemilihan kepala Desa pada tanggal 27 

maret 2024, di rumahnya Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. 
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bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana desa khususnya dalam 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan dalam 

kepemimpinannya. 

 Selain pendapat di atas, salah seorang tokoh masyarakat Desa Tamalate 

yang bernama Johan Dg Nai mengatakan bahwa. 

“Seorang calon pemimpin di Desa wajib memiliki kemampuan 
akademis dan administratif karena beratnya beban tugas dan tanggung 
jawab yang akan diembangnya manakala terpilih menjadi kepala Desa”. 
42 

 
 

 Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi 

calon kepala desa minimal mempunyai kemampuan baik itu kemampuan 

akademis maupun kemampuan administratif hal ini menunjukkan bahwa 

untuk menjadi calon kepala desa seharusnya memiliki pendidikan yang 

cukup memadai dalam bidang pemerintahan, karena beratnya beban tugas 

dan tanggung jawab yang akan di embangnya manakala terpilih menjadi 

kepala desa. 

B. Permasalahan Yang Timbul Akibat Penentuan Bakal Calon Kepala 

Desa di Desa Tamalate  

Pesta demokrasi pemilihan calon kepala desa yang dilaksanakan 

secara serentak di Kabupaten Takalar, merupakan salah satu  program 

Bupati Takalar Dr. H. Syamsari Kitta, S.Pt.,M.M.  Pelaksanaan Pemilihan 

Kepala Desa serentak ini menimbulkan berbagai permasalahan, Pasalnya 

 
42 Johan dg Nai (60 tahun), mantan sekretaris Desa Tamalate 2007-2012, di rumahnya 

Dusun Bonto Tannga Desa Tamalate, pada tanggal 29 maret 2024. 



62 
 

 

banyak bakal calon kepala Desa potensial yang gugur dalam proses seleksi 

tambahan (seleksi tertulis) yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan 

kepala Desa tingkat Kabupaten Takalar, dari hasil seleksi tambahan itu 

menimbulkan gejolak atau ketidak puasan para bakal calon yang 

dinyatakan gugur atau tidak lulus, hal ini dinilai tidak adanya transparansi 

dalam seleksi tambahan. Adapun permasalahan yan muncul sebagai beriku 

: 

1. Terjadi penolakan terhadap hasil pengumuman penentuan bakal 

calon kepala desa. 

2. Ratusan masyarakat yang mengatasnamakan simpatisan dari bakal 

calon yang tidak lulus sebagai calon kepala desa melakukan aksi 

unjuk rasa di depan kantor bupati Takalar. 

3. Pemblokiran jalan poros  yang di laukukan oleh massa unjuk rasa 

di beberapa titik selama satu minggu berturut-turut. 

4. Terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat. 

 Menurut salah satu bakal calon kepala Desa yang tidak lulus dalam 

proses seleksi tambahan  yaitu Muh Idris Naba,  mengatakan bahwa: 

“ Proses seleksi tambahan bakal calon kepala desa tidak dilakukan 
secara transparan dan hasil ujiannya  menunggu selama beberapa hari 
baru diumumkan, menurutnya Bakal calon yang ditetapkan menjadi 
calon kepala Desa itu ditetapkan oleh penentu kebijakan bukan 
berdasarkan dari hasil tes tersebut, pasalnya banyak calon potensial 
yang memiliki gelar Sarjana S1 dan S2 yang mencalonkan dan ikut tes 
sebagai calon kepala Desa itu gugur dikalahkan oleh calon yang hanya 
memiliki ijazah paket C ,  menurutnya itu sangat tidak logis”. 43  

 

43 Muhammad Idris Naba (58 tahun), bakal calon kepala desa, dirumahnya Soreang 
Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, pada tanggal 30 Maret 2024 
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 Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa proses penentuan 

bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa yang berhak dipilih tidak 

dilakukan secara transparan karena seharusnya penentuan bakala calon 

kepala desa itu ditentukan oleh hasil tes dari kompetensi para bakal calon, 

bukan dari penentu kebijakan yang berpihak kepada calon-calon tertentu. 

 
Selain itu,  ABD Hadi dg Muntu mengatakan bahwa. 
 

“hal lain yang mengakibatkan terjadinya konflik horizontal di kalangan 
masyarakat karena banyaknya bakal calon kepala Desa dari luar Desa  
Tamalate masuk mencalonkan diri dan lulus sebagai calon yang berhak 
dipilih, karena tidak adanya aturan yang mengatur secara tegas bahwa 
untuk menjadi calon kepala desa di Desa itu  harus berdomisili minimal 
selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut karena sebagai pemimpin 
di Desa  harus memahami  seluk beluk kehidupan sosial budaya dan 
adat istiadat masyarakat Desa tersebut”.44 
 

    Setelah pengumuman penentuan calon kepala desa yang di umumkan 

oleh panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa, banyak masyarakat yang 

tidak terima atau menolak hasil selesksi tersebut,  karena dinilai kurang 

transparansi yang mengakibatkan terjadinya kecurangan dalam penentuan 

kelulusan bakal calon kepala Desa, atas penolakan hasil keputusan itu 

mengakibatkan ratusan massa melakukan aksi unjuk rasa yang mengatas 

namakan simpstisan bakal calon kepala desa yang tidak lulus seleksi calon 

Kepala Desa berunjuk rasa  di depan kantor Dinas Sosial - PMD, dan di 

depan Rumah jabatan Bupati Takalar.  

 
44 ABD Hadi dg Muntu (65 tahun), Mantan penyuluh Agama di desa Tamalate 

Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, Dirumahnya  dusun bonto tannga, pada tanggal 
01 april 2024 
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    Dalam aksinya, massa menuntut agar pemilihan kepala desa serentak  

ditunda sementara waktu karena dinilai terjadi penyimpangan atau 

kecurangan yang dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa (P2KD) 

Tingkat Kabupaten. Dalam aksinya massa mengatakan bahwa. 

 “Bila pilkades serentak ini tetap dilanjutkan, kami tidak bisa menjamin 
terjadinya konflik horizontal sesama pendukung calon kepala desa, 
khusunya masyarakat di 19 Desa yang saat ini melakukan penolakan 
pilkades serentak tersebut”.45 
 

Massa juga menuding P2KD Tingkat Kabupaten Takalar memihak kepada 

bakal-calon Kepala Desa tertentu. Pasalnya, banyak calon Kepala Desa 

potensial gugur dalam seleksi tambahan tersebut, salah satunya di Desa 

Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Calon Kepala 

Desa Tamalate, Muhammad Idris Naba mengaku jika dirinya sengaja 

dicurangi oleh pihak P2KD Kabupaten takalar. Dia menuding P2KD 

Kabupaten Takalar salah mengimput hasil nilai dari P2KD Desa Tamalate. 

Adapun nilai skoring Muhammad Idris Naba dari P2KD Desa Tamalate 

berjumlah 22 point, sementara jumlah skroing yang diumumkan panitia 

seleksi tambahan P2KD Kabupaten Takalar berjumlah 19 pont, sehingga 

ada selisih 3 poin  jumlah skoring yang diperoleh Muhammad Idris Naba. 

Sejatinya tes tersebut harus dilakukan secara transparan atau seleksi 

melalui CAT (Computer Assesmen Test) untuk meminimalisir terjadinya 

kecurangan. ? 

 
45 Syarifuddin (45 tahun), Masyarakat yang turut serta secara langsung menyaksikan 

ratusan massa yang berunjuk rasa dalam peristiwa itu, pada tanggal 02 april 2024, di 
rumahnya Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupten Takalar. 
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 Selanjutnya,  menurut salah satu panitia pemilihan kepala desa di Desa 

Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupataen Takalar Yaitu ABD Basir 

Tobo mengatakan bahwa: 

“agar dapat meminimalisir terjadinya konflik di tengah masyarakat 
karena ketidak puasan atas penentuan calon Kepala Desa seharusnya 
bupati Takalar membuat UU yang mengatur terkait dengan orang yang 
dari luar desa harus menetap di desa tersebut selama 6 (enam) bulan 
baru bisa diterima sebagai calon kepala desa, agar tidak menimbulkan 
kekacauan pada saat proses penentuan bakal calon kepala desa karena 
banyaknya orang dari luar yang ingin mencalonkan diri sebagai calon 
kepala  desa di desa Tamalate”. 46   
 

        Berdasarkan beberapa pendapat diatas menunjukkan bahwa 

masyarakat Desa Tamalate sangat mengharapkan proses demokrasi di 

Desa berlangsung secara transparan, jujur dan adil, atau terlaksana sesuai 

asas demokrasi.  

  
C. Tinjauan Siyasah Syar’iryah Terhadap Proses Penentuan Bakal Calon 

Kepala Desa di Desa Tamalate Kecamatan Galesong utara Kabupaten 

Takalar. 

 Jika ditinjau dari perpsektif siyâsah syar’iyah berarti dalam 

penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, 

mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan 

administrasi, dan membuat kebijaksanaan. 

 

46 ABD Basir Tobo, Panitia pelaksana pemilihan kepala  desa, di rumahnya desa 
tamalate, pada 02 april 2024 
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 Proses penentuan calon kepala desa ditinjau dari perspektif siyasah 

syar’iyah seharusnya menciptakan kedamaian dan kemaslahatan Adapun 

makna maslahat/ kemaslahatan itu sendiri adalah sesuatu yang 

mendatangkan kebaikan atau keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia 

dan akhirat . Dengan demikian makna maslahat identik dengan hal yang baik, 

patut dan bermanfaat sesuai dengan tuntunan Islam, bukannya malah 

menimbulkan kemudaratan karena terjadinya perselisihan dan konflik sosial 

ditengah masyarakat yang diakibatkan oleh proses penentuan calon kepala 

desa tersebut.  

 Maka dapat di simpulkan bahwa proses penentuan calon kepala 

Desa di Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar tidak 

sesuai dengan hakikat siyasah syar’iyah karena bertentangan dengan ruh 

atau semangat syariat islam yang universal. 

  Dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Siyâsah yang 

didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah Siyâsah 

Syar’iyyah, yakni Siyâsah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang 

berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-

prinsip umum syari’at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan 

bernegara. Siyâsah Syar’iyyah disebut juga politik ketatanegaraan yang 

bersifat syar’i, menganalisis defenisi-defenisi yang dikemukakan para ahli 

di atas dapat ditemukan hakikat Siyâsah Syar’iyyah, yaitu: 

1. Bahwa Siyâsah Syar’iyyah berhubungan dengan pengurus dan 

pengaturan kehidupan manusia. 
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2. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang 

kekuasaan (ulul amri). 

3. Bahwa tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan 

kemaslahatan dan menolak kemudaratan ( jalb al-masalih wa daf’ al 

masalih wa daf’ al-mafasid) 

4. Bahwa pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ruh atau 

semangat syari’at Islam yang universal.47 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An Nisa ayat 58 dan 59: 

َ يَاۡمُرُكُمۡ انَۡ تؤَُدُّوا الۡۡمَٰنٰتِ اِلٰٰٓى اهَۡلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمۡتمُۡ بَيۡنَ النَّاسِ انَۡ تحَۡكُمُوۡا  ۞  اِنَّ اللّٰه

ا يَعِظُكُمۡ بِه     بِالۡعَدۡلِ  َ نِعِمَّ َ كَانَ     اِنَّ اللّٰه ا بَصِيۡرًا اِنَّ اللّٰه ٥٨ سَمِيۡعًًۢ  

Terjemahnya :  
 

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara 
manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah 
sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha 
Mendengar, Maha Melihat”.48 

 

 
47Solehuddin Harahap, siyasah syar’iyah dalam perpsfektif islam, 

https://sg.docworkspace.com/d/sICLVs5ZUqYeJsQY, diakses tanggal 19 april 2024 pukul 
18:01 

48 Firman Allah Swt dalam Qur’an Surah An-Nisa ayat 58. 
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سُوۡلَ وَاوُلِى الۡۡمَۡرِ مِنۡكُمۡ  َ وَاطَِيۡـعُوا الرَّ ا اطَِيۡـعُوا اللّٰه ـايَُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوٰۡۤ
ۚ  فَاِنۡ تنََازَعۡتمُۡ  يٰٰۤ

خِرِ  ِ وَالۡيَـوۡمِ الٰۡۡ سُوۡلِ اِنۡ كُنۡـتمُۡ تؤُۡمِنُوۡنَ بِاللّٰه ِ وَالرَّ  ذٰ لِكَ خَيۡرٌ     فىِۡ شَىۡءٍ فرَُدُّوۡهُ اِلىَ اللّٰه

احَۡسَنُ تاَۡوِيۡلً  ٥٩وَّ  

 
 
Terjemahnya : 
 

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan)1 di antara kamu. 
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunahnya), jika 
kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, 
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.49 
 

  Kedua ayat tersebut adalah landasan kehidupan masyarakat muslim 

yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Ayat 

pertama berisi kewajiban dan kewenangan para pemimpin sedang ayat kedua 

berisi kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. Secara garis besarnya, 

berdasar ayat pertama (An Nisaa 58), kewajiban dan kewenangan  pemimpin 

adalah menunaikan amanat dan menegakkan hukum yang adil. Sedang 

kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada 

Allah dan Rasul-Nya (Q.S An Nisaa ayat 59). Kewajiban penguasa dalam 

menunaikan amanat meliputi pengangkatan para pejabat dan pegawai secara 

benar dengan memilih orang-orang yang ahli, jujur dan amanah, pembentukan 

departemen yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas negara, mengelola 

 
49 Firman Allah Swt Dalam Qu’an Surah An-Nisa ayat 59. 
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uang rakyat dan uang negara dari zakat, infaq, shadaqah,  dan ghanimah  serta 

segala perkara yang berkaitan dengan amanat kekayaan. 

 Pemilihan pemimpin dalam Islam hukumnya wajib, karena pemimpin 

yang mengatur jalanya kehidupan di Negara. Terjemahan Hadis Rasulullah 

saw. tentang memilih pemimpin sebagai berikut:  

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah 
mengabarkan kepada kami Sufyan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya 
dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma, ia mengatakan, Umar 
ditanya; 'mengapa engkau tidak mengangkat pengganti (untuk 
menjadi) khalifah? 'Umar menjawab; 'Kalaulah aku mengangkat 
pengganti (untuk menjadi)khalifah, sungguh orang yang lebih baik dari 
diriku Abu Bakar telahmengangkat pengganti (untuk menjadi) khalifah, 
dan kalaulah aku tinggalkan, orang yang lebih baik dari diriku juga telah 
meninggalkannya, yaitu Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam.' maka 
para sahabat memujinya, sehingga Umar mengatakan; 'Sungguh aku 
berharap-harap cemas, saya berharap sendainya aku selamat dari 
bahaya kekhilafahan ini dalam keadaan netral, tidak mendapat 
ganjaran, tidak juga mendapat dosa yang harus saya tanggung, baik 
ketika hidupku maupun kematianku”50 

 

 Dalam ajaran Islam tidak ada yang secara spesifik menjelaskan tentang 

sistem politik akan tetapi Alquran dan Hadis mengajarkan aspek 

kepemimpinan dan pengangkatan pemimpin. Islam mewajibkan kepada umat 

muslim untuk mengangkat seorang pemimpin dalam suatu negara untuk 

mengatur kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat dalam 

kepemimpinanya. Pemimpin dalam Islam tidak hanya bertanggung jawab 

 

50 Ahmad Annizar,  Analisis Siyasah Syar’iyah terhadap pemilihan kepala Desa  di Desa 
kotasa kecamatan Galang kabupaten Geli serdang periode 2016-2022, skripsi UIN Sumatra 
Utara, 2018, 
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pada urusan dunia tetapi juga urusan akhirat, karena seorang pemimpin akan 

dimintai pertanggungjawabannya.,  

 Dalam Islam Konsep kepemimpinan Kepala Desa, lebih cenderung  

diperspektifkan untuk bagaimana cara atau kinerja pemimpin itu harus sesuai 

dengan syariat. 51 

1. Prinsip Kedaulatan  

 Kepala Desa merupakan pemimpin dalam suatu instansi pemerintahan 

Desa, sebagaimana kepemimpinan dalam Islam dalam tinjauan fiqh 

siyasah diperintahkan untuk menaati Allah, Rasul beserta Ulil Amri yaitu 

pemimpin dalam Islam.  

Menurut salah Seorang tokoh Agama Drs. Muhlasan M.Pd.,i menagatakn 

bahwa: 

“Kriteria seorang pemimpin yaitu memiliki kecerdasan, jujur, adil, dan 
amanah Pemimpin juga harus menjadi teladan dan pelopor bagi 
masyarakatnya, memiliki sikap terhadap nilai-nilai kebaikan dan 
kebenaran, karena masyarakat memberikan kepercayaan kepadanya 
untuk memimpin dan memperbaiki sistem kepemimpinan yang ada di 
desa tersebut. Pemimpin yang baik dapat menjadi panutan bagi 
bawahannya atau rakyat yang di pimpinnya”. 52 

 
2.  Prinsip Keadilan  

 Ada empat hal mendasar yang dapat diteladani dari sifat Rasulullah 

Saw yaitu yang pertama adalah sifat sidiq, yang berarti jujur dalam 

 
51 Qaumiyyah, tinjauan fiqih siyasah terkait dengan kinerja kepala desa dalam 

pemberdayaan masyarakat, jurnal Hukum tatanegara, Vol. 2 No. 2 Tahun 2021 

52 Drs. Muhlasan, M.Pd.,i (62 tahun), pensiunan guru agama di SMP negeri 1 
kecamatan galesong Utara, di rumahnya sampulungan kecamatan galesong utara, pada tanggal 
03 april 2024. 
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perkataan dan  perbuatan, kedua adalah sifat amanah yang berarti dapat 

dipercaya dalam menjaga tanggung jawab, ketiga adalah sifat tablig yang 

berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyatnya dan 

keempat adalah fathonah yang artinya cerdas dalam mengelolah 

masyarakat. 

 

 

3. Prinsip Musyawarah 

  Sebagaimana yang diamanahkan dalam Q.S Ali Imran (3) :159 sebagai 

berikut : 

ِ لِنۡتَ لهَُمۡ  نَ اللّٰه وۡا مِنۡ حَوۡلِكَ فَبمَِا رَحۡمَةٍ م ِ ۚ  وَلَوۡ كُنۡتَ فظًَّا غَلِيۡظَ الۡقلَۡبِ لَۡنْفَضُّ  

لهَُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فىِ الۡۡمَۡرِ  فَتوََكَّلۡ عَلىَ  فَاعۡفُ عَنۡهُمۡ وَاسۡتغَۡفِرۡ  فَاِذَا عَزَمۡتَ    ۚ

 ِ َ اللّٰه لِيۡنَ ۚ  اِنَّ اللّٰه ١٥٩ يُحِبُّ الۡمُتوََك ِ  

Terjemahnya : 
“Maka berkat rahmat dari Allah-lah engkau (Muhammad) berlaku 
lemah  lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan 
berhati  kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. 
Karena itu  maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampun untuk 
mereka, dan  bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. 
Kemudian apabila  kamu telah membulatkan tekad, maka 
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang bertawakkal”.53 
 

4. Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar  

 

53 Surah Ali Imran (3)  ayat 159 
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  Sikap oposisi, kritik membangun dan saran kepada pemerintah 

dibenarkan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa. 

Dengan demikian seorang pemimpin dalam menjalankan 

kepemimpinannya harus menyeru manusia kepada  amar ma’ruf dan nahi 

munkar menyeru berbuat baik dan melarang manusia berbuat keburukan. 

Dengan demikian jika pemimpin memiliki Prinsip Amar Ma’ruf Nahi 

Munkar maka kita diperintahkan wajib mengikuti pemimpin seperti itu. 

Namun, ketika pemimpin memerintahan untuk bermaksiat kepada Allah, 

maka tidak ada kewajiban untuk patuh dan taat sedikit pun kepadanya. 

Sehubungan penjelasan di atas seorang tokoh penyuluh agama islam di 

Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar mengatakan bahwa: 

“Dalam memilih pemimpin, kita sebagai seorang Islam rujukannya 
sesuai ajaran Islam, Pemimpin harus mempunyai ilmu (Fathona) atau 
Cerdas, karena tidak mungkin seseorang bisa memimpin dengan baik 
dan bijaksana tanpa ilmu.  Pemimpin yang cerdas  insya Allah akan 
membawa kebaikan untuk Rakyat yang dipimpinnya, Seorang 
pemimpin harus menjadi teladan atau contoh bagi yang lainnya. 
Tentunya contoh yang dimaksud adalah teladan yang baik,  karena 
Pemimpin itu harus mengayomi dan adil ke semua golongan, jangan 
karena sewaktu pemilihan bukan dirinya dipilih dan setelah terpilih 
sebagai pemimpin mala justru tidak mengayomi, karena tidak  memilih 
dia, Tipe pemimpin seperti ini bukanlah pemimpin yang ideal untuk 
kita jadikan sebagai pemimpin”. 54 
  

 Selanjutnya, uraian terkait fikih siyasah, muaranya adalah 

kemaslahatan memberikan peluang untuk mencoba menelisik kembali 

undang-undang terkait pemilihan kepala desa, pelaksanaannya tidak jarang 

 
54 Rahmatullah, Penyuluh Agama Islam, di rumahnya Desa Sampulungan Kecamtan 

Galesong Utara Kabupaten Takalar pada tanggal  9 april 2024. 



73 
 

 

bertentangan kemaslahatan itu sendiri. Desa sebagai kesatuan masyarakat 

yang memiliki ciri khas budaya dan tradisi tersendiri kiranya lebih maslahat 

manakala pemilihan kepala desa disesuaikan dengan situasi dan kondisi adat 

istiadat yang melekat di desa tersebut.  
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kesimpulan 

1. Proses penentuan bakal calon kepala desa yang dilaksanakan oleh 

panitia pemilihan kepala Desa Tamalate meliputi beberapa syarat dan 

tahap yang harus dilalui baik itu bagi panitia pemilihan kepala desa 

maupun para bakal calon kepala desa adapun tahapannya sebagai 

berikut, seperti tahap persiapan, pendaftaran, seleksi administrasi, 

seleksi tambahan dan penetapan.  

2. Pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak di 

Kabupaten Takalar pada tahun 2022 menimbulkan permasalahan atas 

ketidakpuasan para bakal calon yang dinyatakan gugur beserta para 

pendukungnya, hal itu disebabkan karena kurangnya transparansi 

dalam pelaksanaan seleksi tambahan dan tidak adanya aturan yang 

mengatur secara tegas  tentang persyaratan domisili minimal 6 (enam) 

bulan secara berturut-turut di Desa tersebut. 

3. Tinjauan siyasah syar’iyah terhadap proses penentuan calon kepala 

desa tidak sesuai atau bertentangan dengan hakikat siyasah syar’iyah 

karena banyak menimbulkan permasalahan dan konflik sosial ditengan 

masyarakat. Karena hakikat siyasah syar’iyah seharusnya menciptakan 

kedamaian dan keadilan dengan tujuan memberikan kemaslahatan 

kepada masyarakat bukan malah menimbulkan kemudaratan.  
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B. Implikasi Penelitian 

1. Proses penentuan bakal calon kepala desa seharusnya dilakukan secara 

terbuka atau transparan agar dapat meminimalisir terjadinya konflik 

horizontal ditengah masyarakat.  

2. Proses penentuan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa 

yang berhak dipilih sebaiknya dilakukan dengan sistem Computer 

Assesment Test (CAT) khususnya pada tes tertulis karena hasilnya dapat 

dilihat tepat waktu.  

3. Kemudian perlu ada aturan yang mengatur secara tegas terkait bakal 

calon kepala Desa dari luar Desa atau luar kecamatan berdomisisli 

minimal 6 (enam) bulan secata berturut-turut di Desa tersebut.  
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