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ABSTRAK 

Nama : AldaMuchtar 

Nim 10200116133 

Jurusan : Hukum Tatanegara (SiyasahSyar’iyyah) 

Fakultas : Syari’ah DanHukum 

Judul Penelitian  : TUGAS DAN WEWENANG KPU DALAM 

MENYELENGGARAKAN PILKADA DI 

KABUPATEN BONE 

 

Pada penelitian ini yang menjadi pokok masalah yaitu Tugas dan 

Wewenang KPU dalam menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Bone 

dalam Pendekatan Siyasah Syar’iyah. Pokok masalah tersebut selanjutnya 

dirumuskan dalam tiga sub masalah, yaitu (1) Bagaimana Implementasi Tugas 

dan Wewenang KPU Kabupaten Bone dalam Pilkada telaah siyasah syar’iyah 

? (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Tugas dan 

Wewenang KPU Kabupaten Bone dalam Pilkada telaah siyasah syar’iyah? 

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian Lapangan atau Kualitatif,  

dengan pendekatan penelitiannya adalah Pendekatan  teologi normatife syar’i 

Yuridis yang menekankan pada peraturan perundang-undangan. Adapun 

sumber data Primer yaitu wawncara dan sumber data Sekunder yaitu Buku, 

Jurnal, Dokumen dan lain sebagainya. Adapun metode dalam pengumpulan 

data  yaitu  dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya 

teknik pengolaan data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data serta 

penarikankesimpulan. 

Berdasarkan Hasil Penelitian diperoleh Hasil bahwa : (1) Dalam 

melaksanakan Pilkada tahun 2018 di Kabupaten Bone tidak dapat dilepaskan 

keterkaitannya dengan aparat pelaksana pilkada itu sendiri yang bersifat 

independen yang dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Kabupaten, yang berkedudukan dan mempunyai peranan sebagai 

penyelenggara pilkada yang kedudukannya diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Dalam pandangan siyasah syar’iyah terhadap Implementasi Tugas 

dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pilkada tahun 2018 di 

Kabupaten Bone dilihat dari sudut pandang siyasah syar’iyah belum 

sepenuhnya sesuai dengan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip siyasah 

syar’iyah. Akan tetapi, KPU telah menjalankan tugas dan wewenangnya 

dengan semaksimal mungkin dengan menjujung tinggi prinsip musyawarah 

(Syura) dan keadilan tanpa mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh rakyat. (2) 
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Komunikasi, pada masa nabi komunikasi yang dilakukan yaitu dengan cara 

berdakwah ke setiap kota madinah dengan menyeberkan keislaman dan 

kebaikan dengan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang baik dalam 

islam. Sumber daya finansial, keuangan komunitas Muslim dikelola secara 

terpisah dari keuangan rumah tangga raja melalui Bait Al Maal Al Muslim. 

Cakupan tanggung jawabnya luas, dari kerja publik, seperti pembangunan atau 

pemeliharaan jalan dan jembatan, hingga pengeluaran sosial untuk membantu 

kaum fakir miskin. Sumber daya manusia, Manusia diciptakan oleh Allah swt. 

sebagai khalifah di bumi untuk mengelola bumi dan sumber daya yang ada di 

dalamnya demi kesejahteraan manusia sendiri, makhluk dan seluruh alam 

semesta, karena pada dasarnya seluruh ciptaan Allah yang ada di muka bumi 

ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia. 

Implikasi penelitian ini adalah Diharapkan akan ada pihak yang 

menindaklanjuti sebagai penelitian lanjutan untuk menggali lebih dalam yang 

terkait denganImplementasi Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Kabupaten Bone pada Pilkada Tahun 2018 (Persfektif Siyasah 

Syar’iyah), dan Meningkatkan koordinasi dengan Panwaslu selaku badan 

pengawas serta menjaga keharmonisan kedua lembaga tersebut demi 

tercapainya demokrasi yang substansial.  

Memaksimalkan metode sosialisasi yang merakyat dan dapat dipahami 

dengan mudah oleh masyarak mengenai hal-hal teknis Pemilukada, serta 

memberikan pemahaman lebih mendalam kepada seluruh perangkat 

penyelenggara  tentang regulasi dalam pelaksanaan Pilkada. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak di ا

lambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa Ṡ Es (dengan ث

titik diatas) 

 Jim J Je ج

 Ha ḥ Ha (dengan ح

titik di atas) 

 Kha Kḍh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż Zet (dengan ذ

titik di atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Sad ṣ Es ( dengan ص

titik di bawah) 
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 Dad ḍ De (dengan ض

titik di bawah) 

 Ta ṭ te (dengan titik ط

di bawah) 

 Za ẓ Zet (dengan ظ

titik dibawah) 

 ain ‘ Apostrof‘ ع

terbalik 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ̓ Apostof ء

 Ya Y Ye ي

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

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

2. Vokal 
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Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau 

monoftong dan vocal rangkap atau diftong.Vocal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda ataua harakat, transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah A A آ

 Kasrah I I ٳ

 damma U U ٱ

Vocal  rangkap dalam bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat 

dan huruf, transliterasinya bgabungan berupa  huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huru Latin Nama 

 Fatha dan ۍ

yā’ 

Ai a dan i 

ۆي  Fatha dan 

wau 

Au a dan u 

3. Maddah 

Maddah Atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Huruf dan 

Harkat 

 

Nama 

 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

 ...آ│...ۍ

 

 

 

Fathahdan alif 

atauyā’ 

 

Ā 

 

 

A dan garis 

diatas 

 ی

 

 

Kasrah danyā’ 

 

I 

 

I dan garis di 

atas 

 يو

 

 

 

Dammah dan 

wau 

 

Ū 

 

U dan garis 

di atas 
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4. Tā’ Marbūtah 

Transliterasinya untuk tā marbūtahada dua yaitu: tā marbūtah yang hidup atau 

mendapat harkat fathah,kasrah, dan dammah,yang transliterasinya adalah (t). 

Sedangkan tā marbūtah yang mati atau mendapat mendapat harkat  sukun 

translitrasinya adalah (h). 

Kalau pada kata berakhir dengan tā marbūtah yang diikuti oleh  kata yang 

menggunakan kata sandang  al- serta  bacaan kedua kata itu  terpisa, maka 

tā’marbūtah itu transliterasinya dengan (h). 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan  dengan sebuah 

tanda tasyidid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberikan tanda  syaddah. Jika huruf ی ber- tasydiddiakhir 

sebuah kata dan didahului oleh huruf  kasrah, makania ditransliterasikan seperti huruf  

maddah menjadi (i). 

6. Kata sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال (Alif lam 

ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata  sandang dtansliterasikan seperti 

biasa, al-, baik ketika ia dikuti olehhuruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

7. Hamzah 
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Aturan transliterasi huruf Hamzah menjadi apostop (‘) hanya  berlaku bagi hamzah 

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

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arabia berupa huruf. 

8. Penulisan Kata Arab Yang laizim digunakan dalam Bahasa Indonesia kata, 

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

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

sering di tulis dalamtulisan bahasa indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas, Misalnya, Kata Al-Quran (dari al-Quran), alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Namun,  bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.= 

9. Lafẕ al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr danhuruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai muḍāf ilaihi ( frase  nominal), ditranslitersi tanpa huruf (t). 

10. KapitalWalau sistem tulisan Arab tidakmengenal huruf kapital ( All caps), dalam 

translitersinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf  

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

kapital, misalnya ,digunakan untuk menuliskanhuruf awal nama dari (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

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

tersebut, bukanhuruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awalkalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf  kapital (Al-). Ketentuan yang 
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sama juga berlaku untuk huruf awal ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan 

rujukan (C). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat yng diselenggarakan secara langsung, 

umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adiil dalam Negara Kesauan Republik Indonesa 

berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.1 Pemilu juga 

dianggap sebagai sarana demokrasi dalam membangun sisem kekuasaan Negara yang 

berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD 

1945. 

 Pemilu merupakan sebuah proses bagi rakyat untuk memilih pemimpin 

Negaraaaa. Oleh sebab itu, sudah selayaknya rakyar diikutsertakan sebagai 

penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu secara fair sangatlah peting kaena 

pemilu merupakan saran demokrasi sekaligus kehendak perwujudan rakyat. Apabila 

pemilu tersebut diselenggarakan secara tidak sehat, serta tidak diwarnai berbagai 

bentuk aksi kecurangan, maka keinginan rakyat yang sesungguhnya tidak akan 

terwujud. Bahkan tujuan awal dari penyelenggaraan pemilu yang berupa 

pelembagaan dan pembudayaan politik tidak akan tercapai. 

 Menurut Undang-undang No.7 tahun 2017, Pemilu merupakan aparat 

pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara kesatuan RI yng berdasr pada Pancasila 

dan UUD. Pemilu merupakan satu proses dimana para pemilih menentukan orang-

orng guna mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yng dimaksud 

beragam, dari Presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala 

desa.2 

                                                             
1Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pemilu, Pasal 1 

ayat  1. 
2Tawakkal Baharuddin,Modalitas Dalam Pemilukada(Lampung:Gre Publishing2017), h. 27. 
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 Pemilihan umum adalah elemen penting yang menandakan bahwa sebuah 

negara menganut pemerintahan yang demokratis. Sebagai penganut demokratis. Hasil 

pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana terbuka dengan kebebasan 

berserikat dianggap mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat3, bangsa 

Indonesia dari awal sudah mengupayakan pelaksanaan pelaksanaan pemilu, walaupun 

pada akhirnya pemilu pemilu pertama baru berhasil terlaksana 10 tahun pasca 

kemerdekaan. Pemilu 1955 terselenggarakan atas dorongan ingin mewujudkan 

pemerintahan demokrasi jika kenyataan Presiden dapat berkuasa seumur hidup. 

Prinsip demokrasi selalu membuka ruang untuk regenerasi kepemimpinan sesuai 

keinginan rakyat, dan regenerasi itu hanya bias ditempuh dengan cara-cara 

demokratis, seperti melalui pemilu yang berintegritas, akuntabel, dan efisien, 

sehingga pemerintahan hasil pemilu sesungguhnya bermakna dari, oleh dan untuk 

rakyat.4 

 Indonesia merupakan Negara yang menganut asas demokrasi. Oleh sebab itu, 

warga Indonesia patut memiliki proses untuk memilih orang yang akan mengisi 

jabatan-jbatan politik tertentu. Proses tersebut dikenal sebagai Pemilu. Pemilu 

merupakan instrument penentu arah kebijakan public satu Negara. Olehnya itu pemilu 

merpakan hal penting dan merupakan salah satu yanggg dinanti-nantikan oleh 

masyarakat Indonesia dalam pemilihan. Di dalam suatu negara demokrasi yang dalam 

ajaranya mengidealkang suatu pemerintahan yng dilakukan oleh rakyat, dari rakyat, 

dan untuk rakyat, eksistensi partai poliyik memegang andil penting selaku alat 

penghubung untuk rakyat sebagai pelaksana kedaulatan bakal turut dalam proses 

pengambilan politik pemerintahn untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 Tetapi demikian, kehadiran partai poliyik di sebuah negara bukanlah suatu 

konsep yang sempurna atau non kekurangan. Terlebih di suatu kondisi tertentu 

eksistensi partai politik dapat menjadi boomerang yang bisa menghancurkan tiang-

                                                             
3Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Grasindo,2008), h. 15. 
4I Made Leo Wiratma, DKK, Panduan Lengkap Pemilu 2009 ( Jakarta: Formappi, 2018), h. 2. 
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tiangi bangunan demokrasi sebuah negara, apabila partai poliyik didominasi oleh 

sekelompok orang yng hanya mementingka kepentingan sendiri maupun 

kelompoknya saja. Oleh karena itu, sistem Pemilihan Umum dianggap sebagai wadah 

rekruitmen politik sehingga menjadi sangat penting untuk rakyat. 

 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan fenomena yang cukup hangat 

menjadi bahan pembicaraan dikalangan masyarakat. Pilkada adalah suatu bentuk 

kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan menjadi momentum politik besar untuk 

menuju demoktratisasi. Momentuk ini merupakan salah satu tujuan reformasi, untuk 

mewujudkan Indonesialebih demokratis yang hanya bisa dicapai dengan 

mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Pelaksanaannya juga pertama kali 

dilakuka di Indonesia sejak masa pemerintahan kolonial Belanda dengan mekanisme 

yang berbeda-beda, ada yang menggunakan pola penunjukkan, pilkada melalui 

DPRD, dan pilkada secara langsung.5 Pelaksanaan pemilihan umum dengan system 

penunjukkan dilakukan pada tahun 1955. Selanjutnya rangkaian pemilihan umum 

lainnya baru kembali diselenggarakan pada masa Orde Baru yakni pada Tahun 1971, 

1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. 

 Pada Pemilu tahun 1999 yang diselenggarakan secara serentak diseluruh 

wilayah Indonesia dengan system perwakilan berimbang  merupakan pemilu pertama 

pada masa reformasi. Dimana pemilihan yang seharusnya diselenggarakan pada tahun 

2002 dipercepat oleh pemerintah serta mengganti anggota-anggota parlemen yang 

berkaitan dengan orde baru, dan juga pemilihan pada tahun tersebut terakhir kalinya 

diikuti Provinsi Timor Timur. 

 Pemungutan suara pada pemilihan tersebut dilakukan pada tanggal 7 Juli dan 

diumumkan pada tanggal 27 juli 1999. Meskipun dengan persiapan yang singkat 

pemilu pada tahun tersebut berjalan dengan kondusif. Namun demikian dalam 

perhitungan suara, 27 Partai menolak menandatangani berita acara perhitungan suara 

                                                             
5Joko. J. Prihatmoko, Pilakada Langsung: Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di 

Indonesia, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2005), h. 37. 
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dengan alasan pemilihan tersebut belum jujur dan adil. Partai PDI-P dinyatakan 

menang dengan jumlah suara 33,74% dengan perolehan kursi sebanyak 153. 

 Berbeda dengan Pemilihan Umum pada tahun 2004 yang mencatat sejarah 

bagi bangsa Indonesia, dimana dalam pemilihan tersebut masyarakat dapat memilih 

langsung calon anggota legislative( DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota ) dan 

memilih langsung calon Presiden dan Wakil Presiden. Berbeda dengan pemilihan 

sebelumnya dimana MPR menunjuk langsung Capres dan Wapres yang kemudian 

Capres dan Wapres menunjuk langsung anggota legislatif.  

 UU Nomor 23 tahun 2003 mengatur mengenai Pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden pada Pemilu 2004. Karena sejak itu pemilu dipisahkan menjadi dua, yaitu 

Pemilu untuk anggota DPR,DPD, dan DPRD dan Pemilu untuk Presiden dan Wakil 

Presiden . Dalam penjelasan Undang-undang ini menyebutkan bahwa UUD Negara 

RI Tahun 1945setelah perubahan Pasal 1(2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada 

ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.” Perubahan 

tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan oleh MPR, tetapi 

dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.6 

 Pemilu 2009 berbeda dengan pemilu sebelumnya dimana calon legislative 

pada pemilu tersebut membeludak sehingga masyarakat susah untuk menentukan 

pilihan. System yang dipakai juga berbeda dari pemilihan-pemilihan sebelumnya, 

dimana Pemilu 2009 mennggunakan system “mencentang” akibatnya masih banyak 

masyarakat yang kaku dan kebingungan. Masyarakat sendiri terbiasa dengan 

memberikan hak suaranya dengan mencoblos surat suara. Selain itu kertas suara yang 

tidak menggunakan cetak ( security printing ), sehingga rawan rusak. Hal tersebut 

dapa mempengaruhi banyaknya suara yang dianggap tidak sah. Pada pemilu Tahun 

2009 Partai Demokrat keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara sebanyak 

20,85%.  

                                                             
6Faljurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum(Cet I;Jakarta:Kencan,2018), h. 51. 
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 Penyelenggaraan pemilu tentu terdapat lembaga yng berkududukan penting 

didalamnya yaitu Komisi Pemilhan Umum (KPU), dimana KPU adalah suatu 

lembaga yng bersifat nasional, tetap, dan mandiri, saat menyelenggarakan pemilihan 

umum. KPU adalah lembaga yang memegang kekuasaan saat terlaksananya 

pemilihan umum, yang berfungsi mengawasi dan menjadi wadah dalam melakukan 

penyelenggaran pemilihan atau lebih dikenal tempat pemungutan suara bagi 

masyarakat yang melangsungkan pesta rakyat atau pemilu. 

 Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga Negara yang 

menyelengarakan pemilihan umum di Indonesia, yaitu mencakup Pemilihan Umum 

anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan 

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selaku lembaga Negara 

yang bersifat nasional, tetap dan mandiiri saat melangsungkan Pemilu, peran KPU 

tertulis dalam Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 yang mengemukakan, “pemiihan umum 

diselenggarakan oleh satu Komisi Pemilihan Umum yng bersifat nasional, tetap dan 

mandiri”. Hal tersebut juga ada pada Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 10 

Tahun 2008 mengenai Pemilihan Umum serta penyelenggaraan Pemilu.7 Oeh karena 

itu, KPU tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga Negara 

yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945.  

 Dalam Islam Seorang pemimpin disebut khalifah. Kata Khalifah berpokok 

dari kata khalafa yang artinya pengganti atau penerus, yaitu seseorang yang dipilih 

dan diangkat oleh rakyat guna menjadi pemimpin dalam suatu negara atau daerah. 

Imam Ibnu Khaldun mempunyai pendapat yang sama terkait arti dari khalifah. 

Menurutnya penamaan khalifah berarti menggantikan nabi dalam mengatur umatnya. 

Awal muncul istilah ini adalah pada saat Abu Bakar as Siddiq terpilih menjadi 

seorang pemimpin menggantikan Rasulullah SAW. Beliau menolak dipanggil dengan 

sebutan Khalifah Allah melainkan Khalifah Rasulullah (pengganti Rasul). 

                                                             
7Firmanzah, Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik(Jakarta, Yayasan 

Pustaka Obor Indonesia:2010), h. 55. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “ Tugas dan wewenang kpu dalam menyelenggarakan Pilkada di Kab. 

Bone dalam pendekatan Siyasah syar’iyah ”.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian 

Untuk menghindari suatu kesalahpahaman dalam mendeskripsikan dan 

memahami penelitian ini. Adapun beberapa variable penelitian yang akan 

dideskripsikan oleh penulis pada karya ilmiah yang dianggap penting, antara lain : 

a. Tugas dan Wewenang KPU 

b. Pemilukada 

c. Siyasah Syar’iyah 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk memahami dengan mudah penelitian ini, maka peneliti akan 

mendeksripsikan beberapa variable yang dianggap penting : 

a. Tugas dan Wewenang KPU artinya tanggung jawab dan kekuasaan yang 

diberikan kepada lembaga KPU untuk bertindak, melaksanakan atau mencapai 

tujuan tertentu. Tugas dan wewenang dalam KPU sangat berkesinambungan 

karena dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan juga memerlukan 

kekuasaan. Tugas berarti suatu kewajiban yang harus dikerjakan dan untuk 

mencapai suatu tujuan dimana dalam hal ini berlakunya kekuasaan membantu 

agar memiliki hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta 

dipatuhi. Salah satu tugas dan wewenang KPU dalam pemilukada yaitu 

melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan 

dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. 

b. Pemilihan Kepala Daerah atau yang kita kenal dalam sebutan Pilkada artinya 

suatu kegiatan yang diselenggarakan di masing-masing Kaupaten/Kota dalam 

memilih Kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, dengan harapan akan 

melahirkan kepemimpinandaerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip 
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demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam system Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

c. Siyasah Syar’iyyah merupakan ilmu yang menjelaskan lebih rinci mengenai 

pengaturan manusia sebagai ummat islam sesuai dengan ajaran Allah swt.  

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok 

masalah pada pembahasan kali ini adalah “ Bagaimana Tugas dan Wewenang KPU 

dalam Menyelenggarakan Pemilukada di Kab. Bone dalam Pendekatan Siyasah 

Syar’iyah ?“ 

Adapun Sub masalah yaitu sebagai berikut : 

1) . Bagaimana Implementasi Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Bone dalam  

Pemilukada dalam Telaah Siyasah Syar’iyah ? 

2) . Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi Tugas dan Wewenang KPU 

Kabupaten Bone dalam Pemilukada dalam Telaah Siyasah Syar’iyah ? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka memuatmengenai penjabaran hasil-hasil penelitian secara 

sistematis yng sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti terdahulu yang 

mempunyai keterkaitan atas penelitian yang hendak dilakukan maupun dari berbagai 

sumber buku yang didalamnya ditemukan pandangan dari sebagian ahli. Adapun 

penelitiang yang mempunyaiketerkaitanpada judul penulis, yaitu : 

Tawakkal Baharuddin dalam bukunya yang berjudul Modalitas dalam 

Pemilukada Tahun 2017 membahas mengenai Bupati Peremepuan pertama yang ada 

di Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Luwu Utara. Buku ini menjelaskan 

tentang bagaimana gambaran pelaksanaan pemilu di luwu utara pada tahun 2015 

dimana pada tahun tersebut semakin memberikan kecenderungan bahwa kaum 

perempuan telah ikut serta dalam mewarnai dinamika politik di Indonesia serta 

meluasnya kesadaran kesetaraan gender atau pentingnya partisipasi perempuan dalam 

politik. Sementara penulis membahas mengenai kekuasaan KPU dalam pemungutan 
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suara pemilu ditinjau dari siyasah syar’iyah. Akan tetapi buku ini belum membahas 

mengenai hal itu. 

Faljurrahman Jurdi dalam bukunya berjudul Pengantar Hukum Pemilihan 

Umum Tahun 2018membahas dengan sangat jelas mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan pemilihan umum mulai dari pengertian, asas-asasnya hingga 

tata cara pemilu. Dalam buku ini juga membahas tentang pengertian pemilihan umum 

menurut para ahli juga menurut undang-undang, dan pengertian lembaga Komisi 

Pemilihan Umum serta penentuan hasil pemilu yang menjadi fokus penelitian ini. 

Ada beberapa pembahasan yang dibahas secara terperinci namun dalam buku ini 

tidak dibahas mengenai tugas dan wewenang KPU. Selain itu penggunaan bahasa 

sulit dipahami oleh beberapa pembaca 

Firmanzah dalam bukunya yang berjudul Persaingan, Legitimasi Kekuasaan. 

Dan Marketing Politik Tahun 2010 menjelskan mengenai kualitas pemilu ditentukan 

oleh beberapa factor yang pertama, adalah kulitas aturan main (regulasi) yang 

mengontrol terlaksananya kompetiisi-kekuasaan. Kedua, dalam system kompetisi 

modern maka susunan individul dan partai poliitik takluk dibawah peraturan yang 

berjalan. Ketiga, kualutas persaingan juga diukur oleh apakah pemimpin memperoleh 

legitimasi oleh masyarakat luas atau tdak. Dalam buku ini juga membahasa lebih rinci 

tentang dinamika berkampanye dan sejarah pemilu tahun 2009. Namun,buku ini 

belum membahas bagaimana system penentuan hasil suara pemilu dengan KPU 

sebagai lembaga yang berwenang. 

Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, 

Buku ini membahas mengenai konsep-konsep politik, kekuasaan dan keputusan. 

Buku ini sangat membantu karena membahas banyak hal mengenai fungsi undang-

undang serta hak-hak asasi manusia dalammelakukan politik, akan tetapi buku ini 

hanya berfokus pada politik dan tidak membahas mengenai undang-undang tentang 

pemilu yang menjadi topik pada penelitian ini. 

Ardi Sanit buku Partai, Pemilu, dan Demokrasi. Buku ini membahas secara 

menyeluruh pengertian dari partai, pemilu serta demokrasi selain itu buku ini juga 
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menjelaskan banyak hal-hal mengenai fungsi serta tujuan dari partai, pemilu dan 

demokrasi. Secara garis besar buku ini sangat membantu penulis dalam mendaptkan 

topik-topik yang dicari akan tetapi buku ini kurang membahas mengenai masalah 

pemungutan suara hasil pemilu dimana hal tersebut yang menjadi topik utama dalam 

penelitian ini. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

 Adapun yng menjadi tujuan pada pokok penelitian ini terbagi menjadi dua 

pokok pembahasan yaitu : 

a. Untuk mengetahui impelemntasi tugas dan wewenang kpu dalam pemilukada di 

kab. Bone telaah siyasah syar’iyah 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi tugas dan 

wewenang kpu dalam pemilukada di kab. Bone telaah siyasah syar’iyah 

2. Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yakni sebagai 

berikut : 

a. Kegunaan Teoretis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sebagai bahan 

informasi yang berguna bagi ilmu pengetahuan baik di bidang ilmu hokum 

khususnya Hukum Tata Negara dalam memahami Kekuasaan KPU dalam 

Penentuan suara pemilu ditinjau siyasah syar’iyah. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan referensi 

untuk dijadikan bahan acuan untuk penelitian-penelitian yang akan dating. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Dapat mengetahui implementasi tugas dan wewenang kpu dalam 

menyelenggarakan pemilukada. 

2. Dapat mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi implementasi tugas dan 

wewenang kpu dalam pemilukada. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tugas dan Wewenang KPU 
 

1. Tugas dan Wewenang KPU 
Pada dasarnya tugas merupakan suatu kewajiban yang harus dikerjakan, 

pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan 

sesuatu dalam mencapai sutau tujuan.  

Dalam suatu lembaga maupun organisasi pasti terdapat suatu wewenang. 

Kewenangan atau wewenang merupakan istilah yang biasa digunakan dalam rana 

hukum publik. Akan tetapi sesungguhnya terdapat perbedaan antara keduanya. 

Kewenangan sendiri yaitu apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang 

berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari 

kekuasaan eksekutif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang 

tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan 

pemerintahan tertentu. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu 

saja dari kewenangan. 

Wewenang adalah lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang 

pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintahan 

(bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan 

memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya dicantumkan dalam 

peraturan perundang-undangan. Menurut Andi Hamzah wewenang adalah 

serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau seorang pejabat untuk mengambil 

tindakn yang diperlukan agar tugas pekerjaan dapat terlaksana dengan baik, hak dan 

kekuasaan, kompetensi, yuridiksi, dan otoritas.1 

Pelaksanaan tugas oleh setiap pejabat pemerintah dilandasi wewenang yang 

sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebelum menjalankan tugasnya, 

setiap pejabat administrasi negara harus terlebih dahulu dilekatkan dengan suatu 

                                                             
1Andi Hamzah, Kamus Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia 1986) ,h. 663. 
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kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, 

sumber wewenang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Untuk 

menghindari abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan, seluruh kekuasaan 

harus dibatasi oleh hukum atau peraturan perundang-undangan. Keseluruhan 

pelaksanaan wewenang pemerintah dijalankan oleh organisasi pemerintah. Tanpa 

adanya wewenang pemerintah, maka tidak akan melahirkan keputusan yang sah, 

sehingga wewenang tersebut mengandung cacat hukum.2 

KPU memiliki tugas pokok sebagai penyelenggara pemilihan umum. Tugas 

tersebut diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal E ayat (5), dalam pasal tersebut 

dijelaskan bahwa: “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan 

umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. 

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, KPU memiliki tugas-tugas serta 

wewenang-wewenang  yang diatur dalm UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum perubahan dari UU Nomor 22 Tahun 2007 

tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Adapun tugas, wewenang, serta 

kewajiban KPU yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 8, yaitu : 

a. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan 

bupati/walikota meliputi : 

1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota; 

2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan 

KPPS dalam pemilihan bpati/walikota dengan meperhatikan pedoman dari 

KPU dan/atau KPU Provinsi; 

3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan 

bupati/walikota berdasrkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan 

bupati/walikota dalam wilayah kerjanya; 

                                                             
2Safri Nugraha, dkk, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta:Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia, 2007) , h. 23-29. 
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5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan 

penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau 

KPU Provinsi; 

6. Menerima datar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan 

bupati/walikota; 

7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan 

dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau 

pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai 

daftar pemilih; 

8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam pemilihan gubernur dan 

menyampaikannya kepada KPU Provinsi; 

9. Memenuhi calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan; 

10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara 

pemilihan bupati/walikota berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara 

dari semua PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan; 

11. Membuat berita acara perhitungan suara serta membuat sertifikat perhitungan 

suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemiliha, Panwaslu 

kabupaten/kota, dan KPU Provinsi; 

12. Menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil 

pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya; 

13. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya; 

14. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU 

Provinsi; 

15. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu kabupaten/kotaatas 

temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan; 

16. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menoaktifkan sementara anggota 

PPK, anggota PPS, sekertaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekertarian 

KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan 
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terganggunga tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi 

Panwaslu kabupaten/kota dan/atau ketentuan peraturan perudang-undangan; 

17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan 

walikota dan/atau yang berkaitan dengan tigas KPU kabupaten/kota kepada 

masyarakat; 

18. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan 

gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman 

KPU dan/atau KP Provinsi; 

19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan 

bupati/walikota; 

20. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Daam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan 

Perwakilan Rakayat kabupaten/kota; dan 

21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU 

Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

B. Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) 

1. Pengertian Pemilukada 

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) merupakan pemilihan umum 

yang dilakukan pada tingkat lokal. oleh karena itu, maksud dan tujuan pelaksanaan 

pemilukada tidak ada bedanya dengan maksud dan tujuan pelakasanaan pemilu pada 

umumnya. Namun pemilu sering diartikan dalam konteks yang lebih luas yaitu 

cakupan nasional, Pemilukada adalah pelaksanaan pemilu ditingkat daerah dengan 

tujuan memilih kepala daerah. 

Pemilukada adalah suatu perwujudan demokrasi dalam kehidupan 

kenegaraan. Karena Pemilukada bukan hanya sebuah pesta demokrasi yang 

diselenggarakan tiap lima tahun sekali, tetapi pemilukada lebih merupakan sarana 

untuk perwujudan kedaulatan rakyat dalam setiap pemerintahan Negara Republik 



14 
 

Indonesia. Pemilukada juga dapat menjadi tonggak sekaligus indicator perwujudann 

demokrasi.3 

Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdarkan 

Pasal 1 ayat (1) PP RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, 

pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah juncto PP 

Nomor 46 Tahun 2008 tentang perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 yaitu : 

“sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota 

berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah. 

2. Penyelenggaran Pemilukada 

Dalam pelaksanaannya pemilukada dilakukan oleh KPUD. UU Nomor 32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah mengatur tentang hal ini. Dalam Pasal 57 

undang-undang tersebut mengatur bahwa : (1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah dilakukan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD; (2) 

Dalam melaksanakan Tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan 

pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada DPRD. Selanjutnya 

dalam UU Noor 15 Tahun 2011 diatur mengenai penyelenggaraan pemilukada 

ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 1 diatur bahwa: ayat (7) KOmisi 

Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, yaitu penyelenggara 

pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi; ayat (8) Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, yaitu 

penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota. 

Berdasarkan aturan dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa 

pelaksanaan pilkada provinsi (Gubernur dan Wakil Gubernur) yang notabenenya di 

laksanakan di Provinsi merupakan tugas yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi, 

sedang Pilkada Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota. 

 

                                                             
3Aswanto, Hukum dan Kekuasaan: Relasi Hukum, Politik dan Pemilu (Cet I, Yogyakarta: 

Rangkang Education,2012) , h.209. 
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3. Tahapan-tahapan Pelakasanaan Pemilukada 

Secara garis besar tahapan pemilukada secara langsung dibagi menjadi 2(dua) 

tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. 

a. Tahap persiapan, meliputi : 

1) Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa 

jabatan; 

2) Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan 

Kepala Daerah; 

3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tatacara dan jadwal 

tahapan pelaksanaan Pemilukada; 

4) Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara 

(PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS); 

5) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;4 

b. Tahapa pelaksanaan  

Tahapa pelaksanaan meliputi penetapan daftar pemilih, pengumuman 

pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye, masa tenang, peungutan suara, 

perhitungan suara, penetapan calon terpiluh serta pengusulan calon terpilih. Dalam 

tahap ini meliputi : 

1. Penetapan daftar pemilih 

Penetapan daftar pemilih menggunakan data pemilu terakhir danberdasarkan 

data yang telah dimutakhirkan. Untuk dapat menggunakan hakmemilih dalam 

pemilihan, Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) harusterdaftar sebagai pemilih 

dengan persyaratan tidak sedang terganggungjiwa/ingatannya dan tidak sedang 

dicabut hak pilihnya berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap serta bukananggota TNI/POLRI dan bertempat tinggal minimal 6 bulan 

sebelumdisahkannya daftar pemilih. Setiap pemilih yang telah terdaftar 

                                                             
4Pasal 2 ayat (1) P No. 6 tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 
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sebagaipemilih diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartupemilih 

yang digunakan setiap pemungutan suara. 

1. Pendataran, Penelitian Persyaratan dan Penetapan Pasangan Calon 

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 

TentangPemerintahan Daerah, pengusulan pasangan calon Kepala Daerah dan 

WakilKepala daerah melalui partai politik atau gabungan partaipolitik 

yangmemperoleh sekurang-kurangnya 15% kursi di DPRD atau 15% 

akumulasiperolehan suara sah pada Pemilu DPRD di daerah yang bersangkutan. 

Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan, wajibmenyerahkan 

surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan PartaiPolitik atau Pimpinan 

Partai Politik yang bergabung. 

2. Kampanye 

Kampanye dilaksanakan antara lain melalui pertemuan terbatas,tatap muka, 

penyebaran melalui media cetak/elektronik, pemasangan alatperaga dan debat 

publikyang dilaksanakan selama 14 (empatbelas) hari danberakhir 3 (tiga) hari 

sebelum pemungutan suara yang disebut masatenang. 

3. Pemungutan dan Perhitngan Suara 

Pemungutan suara pemilihan pasangan calon diselenggarakan paling lambat 

30 hari sebelum masa jabatan kepala darah berakhir, dan dilakukan pada hari libur, 

atau hari yang diliburkan. 

4. Penetapan Pasangan Calon dan Keberatan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 

50% jumlah suara sah langsung ditetapkan sebagai pasangan terpilih. Apabila 

perolehan suara itu tidak terpenuhi, pasangan calon yang memperoleh suara terbesar 

lebih dari 25% dari suara sah dinyatakan sebagaipasangan calon terpilih.5 Dalam hal 

pasangan calon tidak ada yang memperoleh 25% dari jumlahsuara sah, maka 

dilakukan pemilihan kepaladaerah dan wakil kepala daerah putaran kedua. 

                                                             
5Pasal 95 ayat (1)  dan (2) PP No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan 

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 
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Pelaksanaan pemilihanputaran II dilaksanakan 60 hari setelah penetapan hasil 

penghitungan suara. 

5. Pegesahan dan Pelantikan  

Usul pengesahan terhadap pasangan calonKepala Daerah dan WakilKepala 

Daerah terpilih dilakukan oleh KPUD setelah menetapkan pasangancalon terpilih 

Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah kepada DPRD,selanjutnya DPRD selambat-

lambatnya 3 hari sejak berkas basil pemilihanditerima dari KPUD, harus sudah 

menyampaikan usul pengesahan kepadaPresiden melalui Menteri Dalam Negeri 

untuk calon Gubernur dan WakilGubernur atau kepada Menteri Dalam Negeri 

melaluiGubernur untuk calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil Walikota. 

Berdasarkan uraianyang dikemukakan di atas, dapat dipahami,bahwa pada 

dasarnya pelaksanaan Pemilukada, hanya meliputi dua tahapansaja, yaitu tahap 

persiapan dan tahap pelaksanaan Pemilukada. Pada tahappersiapan, pada dasarnya 

tidak menimbulkan masalah yang berarti. Akantetapi masalah yang bisa dikatakan 

serius dan krusial, muncul padaumumnya dalam tahapan pelaksanaan Pemilukada. 

Tahapan ini meliputi,penetapan daftar pemilih, pendaftaran, penelitian persyaratan 

danpenetapan pasangan calon, kampanye, pemungutan danpenghitungansuara, 

penetapan pasangan calon terpilih dan keberatan, pengesahan danpelantikan. 

C. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum 

Komiasi pemilihan umuma merupakan sebuah lembaga yang memiliki 

wewenang dalam melaksanakan pemilihan umum di Indonesia. KPU merupakan 

lembaga besar di negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan pasal 22 E tahun 1945 

yang memiliki wilayah kerja ditiap Provinsi/Kabupaten/Kota, pada saat pelaksanaan 

pemilu KPU juga berhak membentuk panitia pelaksana yang bersifat ad-hoc yang ada 

ditingkat kecamatan, desa, dan RT/RW (PPDP dan KPPS). 

2. Sejarah Komisi Pemilihan Umum 

Pemilihan umum pertama di Indonesia dislakukan pada tahun 1955. Meski 

demiikian lembaga penyelenggara pemilu dibentuk pada tahun 1946 oleh Presiden 
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Soeharto berdasar pada Keputusang Presiden No.3 Tahun 1970. Selanjutnya Prsiden 

BJ. Habibie membentuk lembaga yang saat ini dikenal sebagai Lembaga Komisi 

Pemilihan Umum melalui Kpeutusan Presiden No 16 Tahun 1999. 

KPU yang sekarang ini adalah KPU ketiga yang dibentuk sesudah pemilu 

democratis semenjak reformasi 1998. KPU pertama pada tahun 1990-2001 dibentuk 

oleha KepPres No 16 tahung 1999 yang beranggotakan 53 orang yng berasal darii 

unsure pemerintah dan partai politik yang selanjutnya dilantik oleh Presiden BJ 

Habibie. KPU kedua pada tahun 2001-2007 dibentuk lewat KepPres No 10 Tahun 

2001 yang berisikan 11 orang yng anggotanya berasal dari unsure akademis dan LSM 

lalu kemudian dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 

April 2001. KPU ketiga pada tahun 2007-2012 dibentuk lewat KepPres No 

101/P/2007 yng anggotanya terdiri dari 7 orang, berasal dari bagian KPU Provinsi, 

akademisi, peneliti, serta birokrat yang selanjutnya dilantik pada tanggal 23 October 

2007. 

Seiring berjalanya waktu, guna meningkatkan khualitas pemiluh salah satunya 

penyelenggara pemilu. KPU sebagai pelaksana pemilu diharuskan untuk independen 

dan non-psartisipan. Untuk itulah timbul beberapa perbaikan  Undang-undang 

mengenai pemilu pasca Ode Bsaru. Sebelumnya penyelenggaraan pemiluh diatur 

dalam UU No. 12 tahun 2003 mengenai pemilu DPR, DPD, serta DPRD, UU No. 23 

Tahun 2003 tntang Pemiluh Presiden dan Wakik Peresiden. Lalu keluar UU No. 22 

Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Menjelang pemilu 2009 dibentuk pula 

UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan 

juga perbaikan undang-undang pemerintah daerah yakni UU No. 32 tahun 2004 

diubah dengan UU No, 12 tahun 2008 tentang Pemerintahm Dsaerah. Yang kemudian 

DPR dan Pemeriintah mensahkan UU No. 15 tahung 2011 tentang Penyelenggaraan 

Pemilu. Pada UU No. 15 tahun 2011 mengenai penyelenggaraan pemilu diatur lebih 

mengenai badan-badan lain yng berfungsi dalam menciptakan pemilu yang jurdil dan 

luber. Badan-badan teresebut,antara lain : 
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1. Badan Pengawas Pemiilu (Bawaslu) 

2. Badan Pegawas Pemiluh Provinsi (Bawaslu Provinsi) 

3. Panitia Pengawasa Pemiluh Kbupateng/Kota 

4. Panitia Pengawasa Pemilu Kecamatann (Panwaslu Kecamatan) 

5. Panitia Pegawas Pemiluh Lapangan 

6. Pengawas Pemilu Lapagang 

7. Panitia Pemungutan Suaras (PPS) 

8. Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara (KPPS) 

Didalam UU NO. 22 Tahun 2017 diatur tentang pelaksanaan Pemilu yang 

dilakukan oleh suatu lembaga, yang disebut Komisi Pemiihan Umum (KPU), dimana 

lembaga ini bersifat nasional, tetap, dan mandiiri. Sifat nasional mencerminkan 

bahwa wilayah operasi dan tanggung jawab KPU selaku penyelenggara pemilu 

mencakup semua wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Safat tetap 

menandakan KPU menjadi lembaga yang melaksanakan tugas secara berkelanjutan 

walaupun dibatasi karena masaa jabatan tertentu. Sifat mandirii menjelaskan bahwa 

KPU dalam melaksanakan pemiluh bebas dari pengaruh partai manapun. 

3. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum 

Adapun kedudukan KPU tertulis pada pasal 22 E ayat 5 UUD 1945 yang 

menjelaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan oleh satu Komisi Pemilihan 

Umum yang bersifat nasioanal, teetap, dan mandiri. Hal tersebut jugaa tercantum di 

dalam Pasala 1 angka 6 UU No. 10 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Umum dan 

penyelenggaraan pemilu. Dalam praktiknya, KPU memiliki kewenangan wilayah 

kerja yang mencakup semua wilayah Indonesia serta memiliki kedudukan yang 

beerjenjang, dimulai dari pusatt sampai daerah. Di pusat biasa disingkat KPU, pada 

tingkat Provinsi disebut KPUD, serta ditingkat kabupaten/kota di sebuat KPUD 

kabupaten/kota.6 

 

                                                             
6Firmanzah, Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik (Jakarta, Yayasan 

Pusat Obor,2010), h. 55-56. 
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4. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum 

a. Mengatur serta menyiapkan pelaksanaan pemilihan umum, 

b. Menerima, meneliti, serta memutuskan partai-partai politik yangs berwenang 

sebagai peserta pemilihan umum, 

c. Mengkoordinasi aktivitas pemilihan umum dari tingkat pusat sampai ditempat 

pemungutan suara yng disebut TPS, 

d. Memutuskan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I serta DPRD II pada setiap 

daerah pemilihan, 

e. Memutuskan keseluruhan hasil pemilihan umum disemua daerah pemilihan untuk 

DPR, DPRD I serta DPRD II, 

f. Mengakumulasi bahan-bahan dan data hasil pemilihan umum, 

g. Memimpin tahapan kgiatang pemilihan umum. 

5. Fungsi Komisi Pemilihan Umum 

Pemilu pada dasarnya memiliki empat fungsi utama, yaitu: 1) pembentukan 

legitimasi penguasa dan pemerintah; 2) Pembentukan perwakilan politik rakyat; 3) 

Sirkulasi elit penguasa; 4) Pendidikan Politik.7 Sebagai sarana atas pelaksanaan 

kedaulatan rakyat berdasarkan pancasila dan Negara Republik Indonesia, maka 

Pemilu memiliki tujuan, antara lain: 

a. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib; 

b. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat; 

c. Dalam rangka melakukan hak-hak asasi warga negara. 

D. Pemilihan Umum 

1. Pengertian Pemilihan Umum 

Pemiluh merupakan alat kedaulatan rakyata yangs dilaksanakan secara 

lsangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalama Negara Kesatuan Republik 

                                                             
7Ardi Sanit, Partai, Pemilukada, dan Demokrasi (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 158. 
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Indonesiaa berdasar pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.8 

Secara teorits pemilihan umum dianggap sebagai bagian awal darii berbagai 

macam rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis, sehingga pemilu sebagai 

motor penggerak system poliyik Indonesia. Sampai saat ini pemilu masih dianggap 

menjadi suatua perkara kenegaraan yang penting. Hal ini lantara pemilu melibatkan 

semua rakyat secara langsung, dengan pemilu rakyat juga bisa menyampaikan 

kehendak dalam politik atau system kenegaraan. 

2. Sejarah Pemilihan Umum 

Pemilihan umum di Indonesia sudah dilangsungkan beberapa kali antara lain 

pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1999, 2004, 2009, dan 2019. Pada 

Pemilihan Umum tahun 1955 yaitu pemilihan umum pertam yng dilangsungkan di 

Indonesia yakni di masa kabineth Burhanudin Harahap. Pemiluh 1955 berdasarkan 

pada langsung, umum, bebas, rhasia dan kebersaman. Pada asas kebersamaan ini tiap 

perseorangan diakui kesamaan hak juga kedudukannya sesuai atas prinsip persamaan 

dihadapan hokum. Olehnya itu, pemilihan umum pada tahun 1955 seluruh wakil 

rakyat dipiliha lewat pemilihan umum dan tidak ada yang diiangkat. 

Setelah ditidakan 10 tahun lamanya, pemilu kembali dilaksanakan pada masa 

Orde Baru yaitu pada tanggal 5 Juli 1971, yang bermaksud untuk memilih anggota 

DPR melalui system perwakilan berimbang (prooporsional). Pada pemilu kalii inia 

jmlah peserta adalah 9 partai poliitik, juga 1 organisasi msasyarakat. Lima besar 

dalamm pemiluh ini adalah Golongan Karya, Nahdatul Ulama, Parmusii, Partai 

Nasional Indonesia, serta Partaii Syarikatt Islam Indonesiai. 

Berlandaskan asas yang dianut dalam pemilu kalii ini, besarnya kekuasaan 

perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD berbanding dengan besarnya dukungan 

pemilihan sebab pemilih menyampaikan hak suaranya kepada Organisasi Peserta 

Pemiilu. Di Tahun 1975 lewat Undang-undangg Nomor 3 Tahun 1975 mengenai 

                                                             
8Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor  22 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum. 
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partai politik dan Golkar, dilakukanlah fusi (pengabungan) partai-partai politik, 

menjadi hanya dua partai poliyik yakni, Partai Persatuan Pembangunan, Partai 

Demokrasi serta Partai Golongan Karya. 

Pada Pemiluh Tahung 1997 sampain dengang pemiluh 1999 dilakukan dengan 

memilah anggota DPR RI, DPRD Proviinsi, dan DPRD Kabupaten. Terhitung 3 

partai yng mengikuti pemilu tahun ini, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai 

Golongan Karya serta Partai Demokrasi Indonesia. Pemilu-pemiluh selanjutnya 

dilakukan di tahun 1962, 1987, 1992 dan 1997. Pemilu-pemilu ini dilaksanakan 

dibawah pemerintah Presiden Soeharto, yang dilaksankan dengan tujuan yang sama 

serta dengan jumlah partai yang saama. Ini merupakan kebijakan spesifik Pemerintah 

Ordee Baaru. Oleh krena itu, pemilu ini kerap dikenal dengang nama “Pemiluh Orde 

Baru”. 

Memasuki Era Reformmasi dan lengsrnya Era Orde Baruh, Pemilu kembali 

dilaksanakan pada 7 Juni 1999. Pemiluh ini dilakukan guna memilih anggots DPR, 

DPRD Provinsi, DPRD Kaabupaten. Pemilu kali ini diikuti oleh 48 partai poliyik yng 

datng dari berabagai macam elemen. Di Eraa Reformasi ini berkembang pula asas 

JURDIL (jujur dan adil). Jujur berarti harus dilakukan sesuai aturan dan adil tidak ada 

perlakuang khusus atupun diskriminasi terhadap pesertag dan pemilih terteentu. 

Pemilu 2004 dilagsungkan pada 5 April 2004,  ini prtama kalinya pemiluh 

benar-benarr dibuka untuka umum. Pada masa ini peserta pemilu dipilih langsung 

oleh rakyat, diantaranya Presiden dan Wakil Presiden. Di pemiluh ini dilakukan tiga 

kalii, yaitu pada tanggall 5 Apriul 2004 guna pemilihan anggota DPR, DPRD 

Proviinsi, DPRD Kabupaten, tanggal 5 Juli 2004 untuk Presiden Putaran I, dan pada 

tangal 20 September 2004 untuk Pemilihan Presiden Putaran II. 

Berbeda dengan Pemilu 1999, pada Pemilu tahun 2004 kompleksitas 

plaksanaan pemilu pada tahun ini meningkat sebab bangsa Indonesia tidak hanya 

sekedar akan melangsungkan pemilihan umum legislative, tetapi juga pemilihan 

presiden secara laangsung. Justru besar kemungkinan berdasarkan ketetapan terbaru 
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di dalam UU Pemilihan Presiden, pemilihan Presideng terjadi dua putaran dan untuk 

pertama kalinya Indonesia melangsungkan tiga pemilu sekaligus.9 

Sama halnya pada Pemilu 2004, di Pemiluh 2009 kembali dilakukan 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pada pemilu tahun ini ditemukan ketentuan 

baruh yaitu pasangan yng memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dari 

sedikitnyah 20% suara disetiap Proviinsi, yng trsebar lebih dari 50% jumlah Provinsi 

di Indonesia dianggap sebagai pemenang telak dalam Pemilu serta tidak perlu 

dilakukan Pemilu Putaran II. 

Pada Pemiluh 2014 juga dilakukan dua kali pemilihan yaitu pada tanggal 9 

April 2014 dengan memilih Anggotah DPD, DPR RI, serta DPRD. Tercatat 15 Partai 

Politik yng terdaftar sbagai peeserta. Kemudian dissusul pada tanggal 9 Juli 2014 

untuk memiliih Presiden dan Wakil Presideng. Pasangan Joko Widodo dan Jusuf 

Kalla kluar sebagai pemenang dengan perolehan suara 53,15% ungul dari pasangan 

Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. 

Pemilihan Umum legislative dan Pemilihan Umum Presiden tahun 2019 untuk 

pertama kali dalam babakan sejarah politik di Indonesia akan diselenggarakan secara 

serentak. Pemilu kali ini akan menjadi momentum emasa dalam menilai kedewasaan 

elit poliyik dan rakyath dalam berdemokrasii. Jika pemiluh serentak pada tahun 2019 

sebagai pemilu demokratis dan berintegritas, maka akang menjadih prinsip 

konsolidasi demokrasi Indonesia menuju negarah yng adiil, makmur serta beradab. 

Melainkan jiika gagal akan menjadi presedeng buruk bagi demokrati Indonesiia.10 

3. Tujuan Pemilihan Umum 

a. Pemilu sebagai impelementasi keadaulatan rakyat. 

Kedaulatan terletak ditangang rakyaat. Hal ini krena rakyat yang berkuasa 

tidak bisa memerintah secaraa langsung. Melalui pemiluh, rakyat dapatt memutuskan 

                                                             
9Denny J.A, Jejak-jejak Pemilu 2004 (Cet I;Yogyakarta:LKIS Yogyakarta, 2006), h.7. 
10Agus Riewanto, “Strategi Hukum Tata Negara Pogresif Mencegah Politik Uang Pemilu 

Serentak”, eJournal Antikorupsi INTEGRITAS 5, No.2 (2018), h. 112. 
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wakil-wakilnya. Para wakil dipilih juga akann meemutuskan siapa yang akan 

memegang kewenang yang tertinggi pemerintahan. 

b. Pemilu sebagai instrume pembentuk perwakilann politikk 

Dengan pemilu, rakyat bisa menentukan wakil-wakil yang dipercayadalam 

menyampaikan aspirasi dan keinginannya. Semakin tinggi kuwalitas pemilu, 

semakinn baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpiliih dalam lembaga 

perwakilan rakyat. 

c. Pemilu menjadi sarana pengalihan pemimpin secara konstitusional 

Pemilu dapat mengangkat pemerintahan yang sementara berjalan atau untuk 

menghasilkan reformasi pemerintahan. Dengan pemiilu, pemerintahan yang aspiratif 

akan dipercaya rakyat dalam memimpin kembali. Sebaliknya, apabila rakyat tidak 

percaya maka pemerintahan itu harus berakhir dan berganti. 

d. Pemilu sebagai srana pemimpin poliyikk masyarakat 

Lewat pemilu rakyat secaraa langsung bisa menentukan kebijakan public 

melalui dukunganya terhadap peserta pemilu yang mempunyai program aspiratiif. 

Peserta pemilu yang menang oleh dukungan rakyat harus memenuhi janji-janjinya 

apabila tela mendapat kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. 

Dalam hal ini, pada hakikatnya tujuan pemilu yaitu untuk memilih para 

pemimpin pemerintahan baik eksekutif ataupun legislative. Juga untuk membentuk 

pemerintahan yng demokratis, kuatt serta memperoleh dukungan rakyat dalam rangka 

melaksanakan tujuan nasional sesuai UUD 1945. 

4. Asas-asas Pemilihan Umum 

a. Umum  

Pemilu berlaku bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat. Pemilu 

tidak memilah agama, suku, rass, jenis klamin, golongan, pekerjaan, dan sebagainya. 

b. Langsung  

Masyarakat sebagai pemilih mempunyai hak dalam memilih secara langsung 

untuk pemilihan sesuai kemauan sendiri tanpa perantara dan paksaan. 
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c. Bebas  

Semua warga negara yang mencukupi syarat sebagai pemilih dalam pemilu, 

bebas memilih siapaa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa 

adanya tekanan. 

d. Adil  

Penyelenggaraan pemilu baik pemilih maupun peserta pemilu memperoleh 

perlakuan yang sama, serta bebas dari penyelewengan pihak manapun. 

e. Rahasia  

Di dalam memutuskan pilihanya, pemilih dijamin kerahasian atas pilihannya. 

Pemilih memberikan suaranya pada surat suara yng disediiakan dengan tidak bisa 

diketahui oleh siapa pun. 

f. Jujur 

Jujur maksudnya seluruh pihak yang berkaitan dengan pemilu wajib berlaku 

dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yng berlaku. 

Asas pemilu tidak boleh lagi menjadi hanya sekedar asas. Asas-asas diatas 

harus diaplikasikan secara nyata dalam proses pemilu. Memang tidak ada jamiinan 

ketika asas ini dituliskan di dalam Undang-undang akan menjamin terselenggaranya 

pemilu yang demokratis, akan tetapi asas akan melahirkan rasa tentram untuk 

masyarakat baik itu pemilih ataupun penyelenggara. Bagi pemilih mereka akan 

mendapat haknya, hal untuk memilih ataupun hak untuk tidak memilih. Bagi 

penyelenggara mereka berkewajiban dalam bertindak adil, jujur dan imparsial 

terhadap semua partai politik. Dengan mengaplikasikan asas pemilu, kita bisa 

berharap suatu akan terciptanya pemilu yang demokratis disertai integritas 

penyelenggara pemilu. 

E. Siyasah Syar’iyah  

 

1. Pengertian Siyasah Syar’iyah 

Secara Etimmologi Siyasah Syar’Iyah bersumber dari kata syara’a yang 

artinya sesuatu yng bersifat syar’i atau biasa diartikan sbagai peraturan atau politik. 

yang bersifat syar’i. secara Terminology menurut Ibnu Akil yakni suatu perbuatan 
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secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari 

kerusakan.11 

Khallaff merumuskann siyasah syar’iyah dengan penyelenggaraan masalah-

masalah umum untuk pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan 

dan terhiindarnya kemudaratan dari msyarakat Islam, dan tidak berbeda dengan 

ketentuann syariat Islam dan prinsip-prinsipnya yang umuma, sekalipun tidak sejalan 

dengan ajaran para ulam mujtahid. Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan masalah umum umat Islam merupakan segala hal yng mmbutuhkan 

pengarahan dalam kehidupan mereka, baik dalam bidang perundang-undangan, 

keuangan, dan moneter, peradilan, eksekutiv, dan masalah dalam negerii maupun 

hubungang internasional.12 Sedanngkan menurut Bahansi siyasah syar’iyah adalah 

pengaturan tentang kegunaan umat manusia yang cocok dengan ketentuan syara. 

Berdasarkan defenisi yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan 

bahwa siayasah syar’iyah : 

1. Siyasah Syar’iyah berkaitan dengan pengurusan dan penataan kehidupan 

manusia. 

2. Pengurusan dilakukan oleh pemegang kekuasaan (ulim amri). 

3. Tujuan itu untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudaratan. 

4. Pengaturan itu tidak boleh berbeda dengan semangat syariat Islam yng 

universal.13 

2. Pandangan Siyasah Syar’iyah terhadap Pemilihan Kepala Daerah  

Pokok siyasahh syar’iyahh bisa disimpulkan bahwa sumber pokoknya yaitu Al-

Qur’an dan juga Hadist walaupun dalam dua sumber pokok belum dijelaskan secarah 

rinci. Keduanya harus memerankan prinsip pegangan pemeriintah dalam mengatur 

peraturan perundang-undangan dan merancang kehidupan negara. Maksudnya 

                                                             
11Wahbah Zhuaily, Ushul Fiqih Kuliyat Da’wah al-Islami, (Jakarta: Rader Jaya Pratama, 

1997) , h.89. 
12Agus Ruswandi, Al Islam III, (Bandung: FKIP, 2015), h.117. 
13Iqbal Muhammad, Fiqih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta, PT 

Kencana Prenade Media Group, 2014), h. 5. 
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pemerintah diberikan hak yang bebasa dalam menentukan kebijakan walaupun itu 

belum ada secara rinci, tetapi catatan harus sesuai dengang semangat Islam.  

Pemilu sebenarnya sudah ada dan dibolehkan dalam Islam. Karena kekuasaan 

itu berada ditangan umat. Ini adalah salah satu prinsip dalam system pemerintahan 

Islam (khalifah). Prinsips ini teralisasi lewat metode baiat dari pihak umat terhadap 

seseorang untuk menjadi khalifah.14 Prinsip ini bermakna, seseorang tidak bisa 

menjadi khalifahh kecuali atas dasar kemauan dan kerelaan umat. Disinilah pemilu 

bisa menjadi salah satu sistem bagi umat untuk menentukan siapa yang mereka 

kehendaki untuk menjadh khalifah. 

Dengan tetap merujuk pada pada asas penyelenggaraan pemilihan umum 

yaitu: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsionalitas, 

professional, akuntablitas, efisien dan efektif. Asas-asas tersebut jika dilihat sama 

seperti asas-asas umum yang direkomendasikan oleh Islam di dalam menajalankan 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Dalam Al-qur’an Allah swt. Memerintahkan kepada manusia untuk berlaku 

adil baik sebgai individu maupun sebagai pemimpin umat apalagi sebagai pemimpin 

lembaga. Berlaku adil harus dilakukan tanpa pandang bulu, kedudukan dan latar 

belakang partainya. Sebagaimana firman Allah Swt QS.An Nahl/19:90 

 

َ ياَمُرُ باِلعَدلِ وَالِاحسَانِ وَايِتاَىِٕ ذِى القرُبٰى وَينَهٰى عَنِ الفحَشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبغَىِ   انَِّ اللّٰه

لعََلَّكُم تذَكََّرُونَ يعَِظُكُم   

Terjemahnya : 

 ”sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 

member kepada kaum kerabata, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia member pengajaran kepadamu agar kamu 

dapat megambil pelajarann.15  

                                                             
14J. Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran , Sejarah, dan Pemikiran (Cet I: Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2002), h. 72. 
15Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahanya, h. 277. 
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Dalam hak pilih warga Negara dalm Pemilu MUI memandangnya sebagai 

suatu amanat yang harus ditunaikan. Seperti yang dijelaskan pada QS Al-Nisa/4:58  

 

َ يأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الْْمََاناَتِ إِلىَٰ أهَْلِهَا وَإذِاَ حَكَ  مْتمُْ بيَْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا إنَِّ اللَّّٰ

َ كَانَ سَمِيعاً بَصِيرًا ا يعَِظُكُمْ بهِِ  إنَِّ اللَّّٰ َ نعِِمَّ  باِلْعَدْلِ  إنَِّ اللَّّٰ

 

Terjemahnya : 

 “sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

lebih berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 

diantara manusia suapaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 

Allah memberikan pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah maha mendengar lagi maha melihat”.16 

 

 Sebagai sebuah amanat hak pilih harus ditunaikan, yaitu harus disampaikan 

kepada pihak atau orang yang berhak menerimanya, yaitu mereka yang memenuhi 

syarat untuk menjadi pemimpin. Umat islam harus dipimpin oleh pemimpin yang 

muslim, sebab hanya pemimpin yang muslimlah yang tahu dan mau memperhatikan 

urusan-urusan umat Islam. Oleh sebab itu jika seseorang tahu bahda ada calon 

pemimpin yang mampu atau memenuhi syarat sedangkan ia tidak menyalurkan atau 

memberikan hak pilihnya maka dianggap telah menyerahkan urusan kepada yang 

bukan ahlinya jelas-jelas dilarang oleh agama. 

 Keikut sertaan rakyat dalam pemilu adalah salah satu bentuk ketaatan kepaa 

pemerintah (ulil amri), ketaan dalam hal ini adalah ditujukan kepaa pemerintah yang 

berkuasa sebagai penyelenggara pemilu. Pada dasarnya yang membuat aturan dan 

Undang-undang (assyari’) dalam Islam adalah Allah swt. Karena itu, Syariat Islam 

dianggap suci karena bersumber dari alquran dan hadis, tidak seperti aturan yang 

dibuat manusiah yaitu Undang-undang Konvensional.  

Kendati demikian dalam sejarah dinyatakan bahwa seorang kepala negara 

dalam kondisi tertentu diberi kewenangang membuat suatu kebijakan dengan cara 

                                                             
16Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 87. 
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melakukan ijtihad. Itulah sebabnya mengapa pemimpin terdahulu sejak masa 

Khulafah Urrasyidin banyak melakukang ijtihad untuk mencari solusi hukum terkait 

dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka. Jika ijtihad pemimpin tersebut 

dianggap sebagai bagiang dari konvensih para ulama maka serta merta menjadi 

bagiang daripada hokum Islam.  

Karena itu aturan yang dikeluarkan oleh seorang pemerintah harus dipatuhi 

dan ditaati selama tidk bertentangang dengan al-Qur’an dan Hadis Nabis saw. 

Sebagaiman tercantum dalam QS al-Nisa/4:59 : 

 

زَعْتمُْ  سُولَ وَأوُلِى ٱلْْمَْرِ مِنكُمْ  فإَنِ تنََٰ َ وَأطَِيعوُا ٱلرَّ أيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُا أطَِيعوُا ٱللََّّ فىِ يَٰ

لِكَ خَيْرٌ وَأحَْسَ  ِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ  ذَٰ سُولِ إنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ بٱِللََّّ ِ وَٱلرَّ نُ شَىْءٍ فرَُدُّوهُ إِلىَ ٱللََّّ

 تأَوِْيلً 

Terjemahnya : 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan 

ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.17 

 

Dari ayat diatas dapat kita pahami bahwa apabila sesame pejabat pemerintah 

berbeda pendapat tentang sesuatu hal, maka seharusnya mereka mengembalikan 

segalanya pada yang menciptakan segala-galanya pula, dengan berlandaskan pada Al-

Qur’an dan Hadis. 

3. Metode Pemilukada dalam Siyasah Syar’iyah 

Perlu dipahami bahwa Pemilukada hanyalah cara (uslub) bukan metode 

(tariqah). Cara mempunyai sifat tidak permanen dan bisa berubah-ubah, sedangkan 

metode bersifat tetap dan tidak berubah-ubah. Lebih detilnya, cara tidak mempunyai 

hukum khusus, Cara amil zakat mengambil zakat dari muzakki, misalnya apakah 

                                                             
17Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 87. 
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dengan jalan kaki atau naik kendaraan, apakah harta zakat dicatat dengan buku atau 

komputer, apakah harta itu dikumpulkan di satu tempat atau tidak. Semua itu 

merupakan perbuatan cabang yang tidak memiliki hukum khusus, karena tidak ada 

dalil khusus yang mengaturnya secara spesifik. Perbuatan cabang itu sudah tercakup 

oleh dalil umum untuk perbuatan pokok (yaitu mengambil zakat), sebagaimana dalil 

Surat At-Taubah/9:103. 

 

يهِم بهَِا وَصَل ِ عَليَهِم رُهمُ وَتزَُك ِ انَِّ صَلٰوتكََ سَكَنٌ لَّهُم  خُذ مِن امَوَالِهِم صَدقَةًَ تطَُه ِ

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ   وَاللّٰه

Terjemahnya : 

 “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan 

mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu 

(menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha 

mengetahui”.18 

Maka dari itu, semua aktivitas tersebut termasuk cara yang hukumnya adalah 

mubah dan bisa saja berubah-ubah. Yang tidak boleh berubah adalah aktivitas 

mengambil zakat, sebab ia adalah metode yang sifatnya wajib dan tidak boleh 

ditinggalkan atau diubah. Termasuk juga metode adalah perbuatan cabang dari 

perbuatan pokok yang memiliki dalil khusus. Misalnya, kepada siapa zakat 

dibagikan, barang apa saja yang diberikan zakati dan berapa kadar zakat yang 

dikeluarkan. Semuanya berlaku secara permanen dan tidak boleh diubah, karena 

sudah dijelaskan secara rinci sesuai dengan dalil-dalil khusus yang ada. 

Demikian pula dalam masalah pemilihan dan pengangkatan khalîfah dalam 

syari’ah Islam. Ada metode yang tetap dan hukumnya wajib, ada pula cara yang bisa 

berubah dan hukumnya mubah. Dalam hal ini, hanya ada satu metode untuk 

mengangkat seseorang menjadi khalîfah, yaitu baiat yang hukumnya adalah wajib. 

Dalil wajibnya baiat adalah sabda Rasulullah SAW: “Siapa saja yang mati, 

                                                             
18Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 203. 
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sedangkan di lehernya tidak ada baiat, maka dia mati seperti mati Jahiliah.” (Hadis 

sahih). 

Rasulullah saw. mencela dengan keras orang yang tidak punya baiat, dengan 

sebutan "mati Jahiliah". Artinya, ini merupakan indikasi (qarinah), bahwa baiat itu 

adalah wajib hukumnya. 

Adapun tatacara pelaksanaan baiat), sebelum dilakukannya akad baiat, 

merupakan uslûb yang bisa berbeda-beda dan berubah-ubah. Dari sinilah, Pemilu 

(intikhabat) boleh dilakukan untuk memilih khalifah. Sebab, Pemilu adalah salah satu 

cara di antara sekian cara yang ada untuk melaksanakan baiat, yaitu memilih khalîfah 

yang akan dibaiat. 

Mengapa cara pemilihan khalîfah boleh berbeda dan berubah, termasuk 

dibolehkan juga mengambil cara Pemilu? Sebab, ada Ijma Sahabat (kesepakatan 

sahabat Nabi) mengenai tidak wajibnya untuk berpegang dengan satu cara tertentu 

untuk mengangkat khalîfah sebagaimana yang terjadi pada masa khulafâ ar-rasyidîn.  

Cara yang ditempuh (sebelum baiat) berbeda-beda untuk masing-masing 

khalîfah. Namun, pada semua khalîfah yang empat itu selalu ada satu metode yang 

tetap dan tidak berubah-ubah, yaitu baiat. Baiat inilah yang menjadi satu-satunya 

metode untuk mengangkat khalîfah, tak ada metode lainnya. 

Baiat menurut pengertian syarî’ah adalah hak umat untuk melangsungkan 

akad khilâfah. Baiat ada dua macam: Pertama, baiat in‘iqâd, yaitu baiat akad 

khilâfah. Baiat ini merupakan penyerahan kekuasaan oleh orang yang membaiat 

kepada seseorang sehingga kemudian ia menjadi khilâfah. Kedua, baiat at-tâ„at atau 

baiat ammah, yaitu baiat dari kaum Muslim yang lainnya kepada khalîfah, yang 

cukup ditampakkan dengan perilaku umat menaati khalîfah. 

Baiat tersebut merupakan metode yang tetap untuk mengangkat khalîfah. 

Maka dari itu, pada khulafâ ar-rasyidîn, akan selalu kita jumpai adanya baiat dari 

umat kepada para khalîfahnya masing-masing. Adapun cara-cara praktis 

pengangkatan khalîfah atau cara yang ditempuh sebelum baiat telah dilangsungkan 
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dengan cara yang berbeda-beda. Dari cara-cara yang pernah dilakukan pada masa 

khulafâ ar-rasyidîn, dapat diambil cara-cara pengangkatan khalîfah sebagai berikut:19 

Pertama, cara seperti yang terjadi pada pengangkatan khalîfah Abu Bakar As-

Siddiq yaitu setelah wafatnya khalifah, dilakukan 5 (lima) langkah berikut: 

a. Diselengarakan pertemuan oleh mayoritas Ahlul Halli Wal Aqdi 

b. Ahlul Halli Wal Aqdi melakukan pencalonan bagi satu atau beberapa 

orang tertentu yang layak untuk menjabat khalîfah 

c.  Dilakukan pemilihan terhadap salah satu dari calon tersebut 

d. Dilakukan baiat in‘iqâd bagi calon yang terpilih 

e. Dilakukan baiat at-tâ‘at oleh umumnya umat kepada khalîfah. 

Kedua, cara seperti yang terjadi pada pengangkatan khalîfah Umar bin 

Khattab, yaitu ketika seorang khalîfah merasa wafatnya sudah dekat, dia melakukan 2 

dua) langkah berikut, baik atas inisiatifnya sendiri atau atas permintaan umat: 

a. khalifah itu meminta pertimbangan kepada Ahlul Halli Wal Aqdi 

mengenai siapa yang akan menjadi khalîfah setelah dia meninggal 

b. khalîfah melakukan penunjukkan pengganti kepada seseorang yang akan 

menjadi khalifah setelah khalîfah itu meninggal. Setelah itu dilakukan dua 

langkah lagi 

c. calon khalîfah yang telah ditunjuk dibaiat dengan baiat in‘iqâd untuk 

menjadi Khalîfah  

d. dilakukan baiat at-tâ‘at oleh umat kepada khalîfah. 

Ketiga, cara seperti yang terjadi pada pengangkatan khalîfah Utsman bin 

Affan, yaitu ketika seorang khalîfah dalam keadaan sakratulmaut, atas inisiatifnya 

sendiri atau atas permintaan umat, ia melakukan langkah berikut: 

a. khalîfah melakukan penunjukkan pengganti bagi beberapa orang yang 

layak menjadi khalîfah dan memerintahkan mereka agar memilih salah 

                                                             
19A. Djasuli, Fiqh Siyasah: Implementasi kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah 

(Cet III: Jakarta, Kencana, 2003), h.65. 
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seorang mereka untuk menjadi khalîfah setelah ia meninggal, dalam 

jangka waktu tertentu, maksimal tiga hari. 

b. beberapa orang calon khalîfah itu melakukan pemilihan terhadap salah 

seorang dari mereka untuk menjadi khalîfah 

c. mengumumkan nama calon terpilih kepada umat 

d. umat melakukan baiat in‘iqâd kepada calon terpilih itu untuk menjadi 

khalîfah 

e. dilakukan baiat at-tâ‘at oleh umat secara umum kepada khalîfah. 

Keempat, cara seperti yang terjadi pada pengangkatan khalîfah Ali bin Abi 

Tâlib, yaitu setelah wafatnya khalîfah, dilakukan langkah sebagai berikut: 

a. Ahlul Halli Wal Aqdi mendatangi seseorang yang layak menjadi khalîfah 

b. Ahlul Halli Wal Aqdi meminta orang tersebut untuk menjadi khalîfah, dan 

orang itu menyatakan kesediaannya setelah merasakan kerelaan mayoritas 

umat 

c. umat melakukan baiat in‘iqâd kepada calon itu untuk menjadi khalîfah 

d. dilakukan baiat at-tâ‘at oleh umat secara umum kepada khalîfah 

Itulah empat cara pengangkatan khalîfah yang diambil dari praktik pada masa 

khulafâ ar-rasyidîn. Berdasarkan cara pengangkatan khulafâ ar-rasyidîn di atas, 

khususnya pengangkatan khalîfah Utsman bin Affan, Imam Taqiyuddin An-Nabhani 

dan Imam Abdul Qadim Zallum lalu mengusulkan satu cara dalam pengangkatan. 

Ketika Islam membolehkan pemilu untuk memilih khalîfah atau anggota 

majelis umat, bukan berarti pemilu dalam Islam identik dengan pemilu dalam sistem 

demokrasi sekarang. Dari segi cara atau teknis, memang boleh dikatakan sama antara 

pemilu dalam sistem demokrasi dan pemilu dalam sistem Islam. 

Namun demikian, dari segi falsafah dasar, prinsip, dan tujuan keduanya 

sangatlah berbeda, bagaikan bumi dan langit. Pertama, Pemilu dalam demokrasi 

didasarkan pada falsafah dasar demokrasi itu sendiri, yaitu pemisahan agama dari 

kehidupan, sedangkan pemilu dalam Islam didasarkan pada akidah Islam, yang tidak 

pernah mengenal pemisahan agama dari kehidupan. 
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Kedua, Pemilu dalam sistem demokrasi didasarkan pada prinsip kedaulatan di 

tangan rakyat, sehingga rakyat di samping mempunyai hak memilih penguasa, juga 

berhak membuat hukum. Sebaliknya, pemilu dalam Islam didasarkan pada prinsip 

kedaulatan di tangan syariat, bukan di tangan rakyat. Jadi, meskipun rakyat berhak 

memilih pemimpinnya, kehendak rakyat wajib tunduk pada hukum al-Quran dan as- 

Sunnah. Rakyat tidak boleh membuat hukum sendiri sebagaimana yang berlaku 

dalam demokrasi. 

Ketiga, tujuan Pemilu dalam sistem demokrasi adalah memilih penguasa yang 

akan menjalankan peraturan yang dikehendaki dan dibuat oleh rakyat. Sebaliknya, 

pemilu dalam Islam bertujuan untuk memilih penguasa yang akan menjalankan 

kitabullah dan sunnah Rasul-Nya, bukan menjalankan hukum kufur buatan manusia 

seperti dalam demokrasi.20 

 

 

                                                             
20Mekka Mukarromah, Sistem Pemilu di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 10 

Tahun 2008 (suatu kajian fiqh siyasah), h. 62-63. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian lapangan (field research) 

kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata lisan maupun 

tertulis serta objek yang digambarkan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam 

masyarakat. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian ini di laksanakan di Komisi Pemilihan Umum Daerah 

(KPUD) Kabupaten/Kota, Kabupaten Bone. Dengan alasan bahwa pemilihan lokasi 

tersebut memenuhi persyaratan sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh 

informasi, dokumen, serta data yang dibutuhkan sesuai dengan judul skripsi penulis 

yaitu Polemik Kekuasaan KPU dalam Penentuan Suara Pemilu. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penlitian adalah suatu langkah yang harus dilewati oleh seorang 

peneliti dalam mempelajari penelitiannya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni pendekatan yang 

dilakukan untuk mengetahui keseluruhan peraturan perundang-undangan 

terakit  

2. Pendekatan Syar’i (teology normative syar’i), yaitu pendekatan yang 

dilakukan dengan upaya memahami agama. Pendekatan ini dilakukan dengan 

cara mempelajari dan mengkaji Al-Qur’an, sunnah, dan pendapat para ulama 

yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang diteliti. 
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C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan adalah : 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber 

data ini dilakukan dengan cara mewawancaraipihak-pihak yang terkait dengan 

masalah yang diteliti yakni diperoleh dari informan. 

Informan adalah orang yang diwawancarai atau yang memberikan informasi. 

Informan diperkirakan menguasai juga memahami data maupun fakta dari suatu 

objek penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder atau data kepustakaan merupakan data yang diperoleh dari 

berbagai sumber, yaitu melakukan berbabagai kegiatan mengutip, membaca buku, 

jurna, perundang-undangan dan juga literature lainnya yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan tekhnik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Observari yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti 

terhadap kegiatan KPUD Kabupaten Bone. 

2. Wawancara yaitu proses Tanya jawab antara pewawancara (interviewer) 

dengan responden secara langsung guna memperoleh informasi atau 

keterangan yang berhubungan dengan masalah penelitian, yaitu mengenai 

polemik kekuasaan KPU dalam penentuan suara Pemilu. Adapun informan 

diantaranya, 4 orang yang terdiri dari: 1 orang dari Komisi Pemilihan Umum 

Daerah (KPUD) Kabupaten Bone, 1 orang dari Panitia Pengawas Pemilu 
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(Panwaslu) Kecamatan, 1 orang dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan 

1 orang tokoh masyarakat dari Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone. 

3. Dokumentasi merupakan teknik penumpulan data melalui dokumen-dokumen, 

yang diperoleh dari Kantor KPUD Kabupaten Bone. 

E. Instrument Penelitian 

  Instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri, 

pedoman wawancara yang berfungsi sebagai alat untuk digunakan dalam melakukan 

wawancara guna memperoleh data dari informan secara sistematis, pedoman 

observasi berfungsi sebagai pengarah terlaksananya penelitian terhadap objek yang 

diteliti, handphone berfungsi untuk mengambil gambar dan merekam pemicaraan 

dengan informan, buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat seluruh 

percakapan dengan informan yang dianggap penting. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

  Pengolahan data adalah suatu kegitan untuk mengolah data yang diperoleh, 

selanjutnya diartikan sesuai dengan rancangan serta tujuan penelitian. Adapun 

metode dalam pengolahan data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

a. Reduksi data adalah suati kegiatan memilih serta memilah dat yang relevan sesuai 

pembahasan sehingga pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah 

dipahami bagi para pembaca sehingga membantu dalam membahas suatu masalah. 

b. Penyajian data yaitu upaya yang dilakukan dalam menyusun seluruh informasi 

dalam suatu bentuk yang mudah dipahami oleh banyak orang. 

c. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mencari makna terkait data-data yang 

sudah terkumpul. Kemudian mencari tahu arti serta penjelasan dan kemudian 

menyusun pola yang mudah dipahami. Data tersebut kemudian dipertimbangkan 

satu sama lain agar mudah dalam menarik kesimpulan atas jawaban pada setiap 

masalah. 
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2. Analisis Data 

  Analisis data adalah kegiatan kreatif, yang tidak mempunyai langkah-

langkahyang rinci dan setiap peneliti mencari caranya sendiri. Analisis kualitatif 

dilakukan apakah KPUD Kabupaten Bone telah melaksanakan tugas dengan baik, 

kemudian dijelaskan secara deksriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan 

menggambarkan permasalahan yang sesuai dengan penulisan ini. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kabupaten Bone 

Kabupaten Bone dahulu merupakan salah satu kerajaan besar di Nusantara. 

Raja Bone yang Pertama yaitu, Manurunge ri Matajang pada tahun 1330 Masehi, 

mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan La Tenritatta Arung Palakka 

pertengahan Abad ke-17. Kabupaten Bone kemudian berkembang terus dan pada 

akhirnya menjadi satu daerah yang memiliki wilayah yang luas, berkedudukan 

sebagai Daerah Tingkat II Bone yang merupakan bagian integral dari wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Kabupaten Bone merupakan salah satu Daerah otonom di Provinsi Sulawesi 

Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Watampone. Kabupaten ini 

memiliki luas wilayah 4.559 km2 dan berpenduduk kurang lebih sebanyak 700.000 

jiwa. Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah yang berada dipesisir Timur 

Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis dalam perdagangan barang dan jasa di 

Kawasan Timur Indonesia, yang secara administratif terdiri dari 27 Kecamatan, 328 

desa dan 44 kelurahan. Kabupaten ini terletak 174 km kearah timur Kota Makassar, 

berada pada posisi 4o 13’-506’ Lintang Selatan dan antara 119o 42’-120o 30’ Bujur 

Timur. Luas wilayah Kabupaten Bone 4.559 km2.  
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Secara administratif, Kabupaten Boe mempunyai batas daerah sebagai 

berikut: 

Utara Kabupaten Wajo, Soppeng 

Timur Teluk Bone 

Selatan Kabupaten Sinjai, Gowa 

Barat Kabupaten Maros, Pangkep, Barru 

 

Kabupaten Bone tergolong yang besar dan luas di Sulawesi Selatan. Rata-rata 

jumlah penduduk per km2 adalah 162 jiwa. Terkait dengan perannya sebagai pusat 

pemerintahan, pendidikan dan fasilitas public lain, maka mayoritas penduduk tiggal 

terpusat di ibu kot kabupaten. Kepadatan penduduknya mencapai 1. 111, 78 jiwa km2. 

Berikut adalah jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Bone, antara lain : 

Table 4.1. jumlah kecamatan, kelurahan, dan desa di Kab. Bone tahun 2018.  

NO Kecamatan Kelurahan Desa 

1 Ajangale 2 12 

2 Amali 1 14 

3 Awangpone 1 17 

4 Barebbo 1 17 

5 Bontocani 1 10 

6 Cenrana 1 15 
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7 Cina 1 11 

8 Dua Boccoe 1 21 

9 Kahu 1 19 

10 Kajuara 1 17 

11 Lamuru 1 11 

12 Lappariaja - 9 

13 Libureng 2 18 

14 Mare 1 17 

15 Palakka - 15 

16 Patimpeng - 10 

17 Ponre - 9 

18 Salomekko 1 17 

19 Sibulue 1 19 

20 Tanete Riattang 8 - 

21 Tanete Riattang Barat 8 - 

22 Tanete Riattang Timur 8 - 

23 Tellu Limpoe - 11 

24 Tellu Siattinge 2 15 

25 Tonra - 11 

26 Bengo - 9 

27 Ulaweng 1 14 
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 Sumber : Laporan Tahuan Pemkab Bone 2018 

2. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kab. Bone 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone merupakan bagian dari komisi 

pemilihan umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara 

pemilihan umum di tingkat kabupaten/kota. Sebagaiman yang telah ditetapkan dalam 

Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umu, 

bahwa lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota adalah suatu 

lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat tetap 

dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan umum 

Provinsi.  

KPUD Kabupaten Bone terletak di Ibu Kota Kabupaten Bone tepatnya di Jalan 

Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Wilayah kerja KPU meliputi 

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU Kabupaten/kota itu 

sendiri merupakan penyelenggara pemilu di Kabupaten/Kota tersebut. KPU yang 

berkududukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi di Ibu Kota 

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di kabupaten/kota. 

Sesuai dengan pasal 22 E ayat (5) “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh 

suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri” dan juga 

berdasarkan Kapres Nomor 16 Tahun 1999 terbentuklah Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) yang pada waktu itu memiliki nama Lembaga Pemilihan Umum (LPU). 
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Dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU menyebutkan 

bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bebas dri pengaruh pihak 

manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pada pasal 7 PKPU 

Nomor8 Tahun 2019 tentang tata kerja kpu menyebutkan wilayah kerja KPU 

Kabupaten/Kota membentuk PPK di setiap kecamatan dan PPS di setiap desa atau 

kelurahan untuk penyelenggara pemilu dan pemilihan di wilayah kecamatan dan desa 

atau kelurahan. 

Bagan 4.1 Struktur organisasi  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone 

Tahun 2019 
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Anggota Anggota Anggota Anggota 
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a. Visi 

Menjadi penyelenggara pemilu umum yang mandiri, professional, dan 

berintegritas untuk terwujudnya pemili yang luber dan jurdil. 

b. Misi 

1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang efektif dan 

efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel; 

2) Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi, dan profesionalisme. 

Penyelenggara pemilu dengn mengukuhkan code of conduct penyelenggara 

pemilu; 

3) Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kapasitas hukum, 

progresif, dan partisipatif; 

4) Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu untuk seluruh pemangku 

kepentingan; 

5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dan pemilu, pemilih berdaulat, 

Negara kuat; dan 

6) Mengoptimalkan pemnfaatan kemajuan teknologi informasi dalam 

penyelenggaraan pemilu.  

c. Tujuan  

1) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pemilihan umum; 

2) Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam 

pemilihan umum; 
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3) Melaksanakan undang-undang di bidang politik secara murni dan 

konsekwen; 

4) Meningkatkan kesadara rakyat yang tinggi tentang pemilihan umum yang 

demokratis;    

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) 

adalah sebuah seleksi terhadap lahirnya pemimpin dalam rangka perwujudan 

demokrasi diharapkan menjadi representasi dari rakyat di daerah, karena pemilukada 

merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan 

masyarakat didaerah, yang kemudian dirumuskan dalam bentuk berbagai 

kebijaksanaan.  

Selanjutnya untuk melaksanakan pemilukada tersebut tidak dapat dilepaskan 

keterkaitannya dengan aparat pelaksana pemilukada itu sendiri yang beriat 

independen dalam hal Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten/Kota, 

yang berkedudukan dan mempunyai peranan sebagai penelaksana pemilukada dimana 

kedudukannya diatur dalam perundang-undangan. Komisi Pemilhan Umum Daerah 

(KPUD), merupakan lembaga yang telah ditetapkan sebagai pnyelenggara pemilihan 

umum, maupun pemilihan Kepala Daerah. Selama pelaksanaan pemilihan Kepala 

Daerah , Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone bertugas untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan persiapan pemilihan kepala daerah, merencanakan kegiatan, dan 

menetapkan hasil pemilihan Kepala Daerah. 
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Atas dasar itu, KPU memiliki tanggung jawab dalam mengarahkan 

masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah, 

sehingga pemilihan tersebut dapat berjalan dengan tepat dan dengan asas demokrasi 

karena tingkat keberhasilan penyeenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan 

kepala daerah dapat dilihat berdasarkan partisipasi politik masyarakatnya. 

Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Kabupaten Bone untuk mengetahui bagaimana impelementasi tugas dan 

wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone, dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut dalam hal ini factor 

pendukung dan factor penghambat kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah 

Kabupaten Bone dalam menyelenggarakan Pemilukada. Serta pandangan masyarakat 

terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah 

kabupaten Bone dalam melaksanakan Pemilukada. 

B. Implementasi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten 

Bone 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan gubernur, bupati, dan 

walikota menjadi landasaran dasar terselenggaranya Pemilukada tahun 2018 di 

Kabupaten Bone. Dalam UU tersebut menjelaskan secara terperinci semua prosedur 

pemilukada mulai dari tahapan persiapan hingga tahap pelaksanaan.  



47 

 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 secara langsung 

merupakan wahana dan akses bagi masyarakat Kabupaten Bone untuk membuat 

keputusan penting serta memahami akan hak-hak politik yang dimilikinya.  

Tujuan utama dalam pemilihanBupati dan Wakil Bupati Bone 2018 ini adalah 

harapan agar demokrasi dan kedaulatan yang dimiliki oleh warga masyarakat 

kabupaten bone akan memiliki arti yang lebih bermakna, karena masyarakat tidak 

hanya memilih wakil mereka di DPRD di Kabupaten Bone, tetapi juga pemimpinnya 

di daerahnya untuk membuat hbungan di antara masyarakat dan pemeritahan di 

kabupaten bone memiliki mandate yang lebih kuat. 

Pada awalnya pemilihan secara langsung oleh rakyat hanya bertumpu pada 

pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, namun dalam perkembangannya 

pemilihan presiden juga diperuntukkan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati pasca 

amandemen UUD 1945 dan keluarnya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung sebagai 

sebuah prosesmenuju terselenggaranya demokrasi yang sempurna, karena legitimasi 

rakyat semakin diperkuat serta rakyat harus diberikan ruang dan kesempatan yang 

seluas-luasnya dalam menyalurkan hak politiknya. 

Namun demikian, pemilihan bupati dan wakil bupati secara langsung juga 

diharapkan sebagai desain kelembagaan untuk mempercepat proses demokrasi di 

daerah dengan melihat bahwa realitas bahwa penguatan parlemen (DPR) tidak bisa 

meningkatkan kualitas demokrasi secara subtansial dan menuai kritik karena 
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penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati selain mendatangkan manfaat 

bagi masyarakat juga menimbulkan banyak konflik dan demokrasi dianggap sebagai 

penguatan modal. 

Terlepas dari kritik dan dukunga penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan 

Wakil Bupati yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia 

diharapkan mampu meredam gejolak kritikan dan peningkatan kualitas demokrasi 

yang sesungguhnya serta melahirkan pemimpin sesuai dengan harapan masyarakat di 

daerah.  

Impilkasi mendasar dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak hanya pada 

rakyat yang memilihnya, tetapi juga dalam persoalan tentang bagaimana kandidat 

Bupati dan Wakil Bupati memberi arti terhadap kekuasaan yang sedang mereka 

perebutkan, terlebih juga kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara 

Pemilu dan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupatisecara langsung, 

umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil ( LUBER JURDIL ). 

Maka Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban untuk 

mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan Pemilihan 

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

1. Sosialisasi 

Sosialisasi pemilukada dilakukan agar meningkatkan pemahaman dan 

penetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu dalam membangun kehidupan 
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demokrasi di Indonesia, tentang tahapan dan program pemilu, tentang beberapa hal 

tekhnis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar, meningkat 

kesadaran masyaraktnya khusunya pemilih agar berperan serta dalam setiap tahapan 

pemilu, meningkatkan kesadaran dan kerjasama pemilih dalam menggunakan hak 

pilihnya dalam pemilu. seperti yang dituturkan oleh Kasubag Hukum KPU 

Kabupaten Bone, bahwa : 

“ kegiatan sosialisasi sebenarnya dilakukan agar meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap masyarakat dalam memahami hakikat kerjasama antara 

pemilih yang akhirnya nanti dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi 

masyarakat, khususnya dalam mengguakan hak pilihnya. Hanya saja masyarakat 

sekarang ini kurang perduli dan terkesan bersikap acuh sehingga melahirkan 

yang namanya Golput “.1 

Berdasarkan penjelasan diatas dalam suatu pertimbangan pemilu bukanlah sarana 

atau perintah untuk berbuat maksiat akan tetapi menjadi suatu sarana dalam 

menciptakan suatu kehidupan bernegara yang kondusif dan stabil. Oleh karena itu 

dalam konteks Islam mengenai tentang masyarakat yang enggan atau terkesan acuh 

dalam memberikan aspirasinya dalam bentuk hak suaranya atau dalam kata lain di 

sebut GOLPUT (Golongan Putih)  dianggap sebagai masyarakat yang tidak taat dan 

patuh pada pemerintah. Jadi jika disebutkan bahwa esensi keharaman dengan tidak 

memberikan hak suaranya atau masyarakat yang Golput  bukan terletak pada Golput-

nya, namun lebih dipandang pada ketidaktaatan rakyat kepada pemerintahan yang sah 

dan keengganan untuk mendukung terciptanya imarah/pemerintah. 

                                                 
1Yusdar (30), Kasubag Hukum KPU Kab. Bone, Wawancara,  Bone, 3 November 2020. 
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Jadi apabila kemudian timbul pertanyaan mengenai apakah sikap masyarakat 

yang tidak memberikan hak suaranya dalam hal ini Golput dapat disalahkan. Agknya 

pertanyaan ini lebih pantas diajukan kepada para calon pemimpin yang ikut serta 

dalam pemilihan untuk bersaing memperebutkan kekuasaan dengan menarik simpati 

masyarakat. Karena pada dasarnya kegiatan yang mereka lakukan seperti kampanye 

dan lain-lain adalah dalam rangka untuk meminta jabatan dari rakyat.  

Golput dengan tujuan untuk menghindari orang atau kelompok yang berniat 

mencari-cari dan memaksa untuk diberi jabatan adalah boleh dan sah dan tentu saja 

tidak “haram”. Dan bagi pemerintah sendiri mereka tetap mendapatkan haknya untuk 

dipatuhi selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat. 

Bagi umat Islam hukum berpartisipasi dalam pemerintahan atau politik yang 

benar-benar wajib ditaati adalah pemerintah yang secara kafah melaksanakan 

ketetapan-kete-tapan Allah. Jika pemerintahan tersebut tidak kosisten terhadap 

penerapan syariat dan hukum Islam dalam segala sendi kehidupan dan menjadikan 

sumber-sumber selain Islam sebagai rujukan, atau sebagian sumbernya dari Islam dan 

digabungkan dengan sumber-sumber lain yang terkadang lebih didahulukan, maka ini 

tidak diterima dalam Islam. 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan 

Umum diatur mengenai penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan oleh suatu Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Tugas Pokok dan 

Anggarakan KPU yaitu, menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
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Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden; menyelenggarakan Pemilu Kepalawa Darah dan Wakil Kepala Daerah; 

salah satu tugas penting dalam penyelenggaraan pemilu tersebut yakni melakukan 

penyampaian  informasi lewat sosialisasi kepada masyarakay luas. 

Selain itu menurut Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Derah dan Wakil 

Kepala Daerah menjelaskan bahwa KPU adalah lembaga penyelenggaraan pemilu 

yang bersiat nasional, tetap dan mandiri.  

Pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone tahun 2018, ada 

berbagai macam kegiatan yang dilakukan antara lain : 

1. Sosialisasi informasi dan pendidikan pemilih kepada tokoh masyarakat, tokoh 

agama, dan tokoh pemuda. 

2. Sosialisasi lewat media cetak 

3. Sosialisai melalui media elektronik  

4. Sosiaisasi melalui Baliho, pamphlet, dan stiker pada tiap-tiap kecamatan dan 

desa. 

Kegiatan diatas dilakukan oleh KPU dalam hal menyampaikan mengenai system, 

tata cara teknis, tahapan, program dan jadwal, hasil pemilu, serta hal-hal tentang 

penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.  Berdasarkan 

keterangan slah seorang pemilih dalam melihat efektifitas dan efesiensi kegitan 

sosialisasi Pemilukada oleh pihak penyelenggara sudah cukup baik, namun 
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masyarakatya sendiri yang kurang memiliki kesadaran akan pentingnya “satu suara”. 

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hasruddin berikut : 

“kalau terkait kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU sudah cukup baik apalagi 

dengan bantuan usaha pasangan calon, akan tetapi sebagian masyarakat memang 

masih bersikap acuh dengan yang namanya pemilihan kepala daerah, mereka 

tidak memiliki sikap politik yang jelas, dan bisa jadi ini dikarenakan 

berkurangnya kepercayaan masyarakat dan menganggap masuk ke bilik dan 

memberikan atu suara tidak ada pengaruhnya”.2 

 

Meskipun demikian setelah diadakannya pemilihan dengan melihat landaan 

normative dalam rangka terlaksananya sosialisasi pemilihan umum yang langsungkan 

di Kabupaten Bone yang merupakan Kabupaten yang berpenduduk terpadat kedua di 

Sulawes Selatan setelah Makassar, namun jumlah Pemilih pada Pilkada 2018 

berkurang dibandingkan dengan Pilkasa Tahun 2014. 

Tabel 4.2 Daftar Pemilih dan Hak Pilih pada Pemilihan Umum Bupati dan 

Wakil Bupati pada Tahun 2018. 

No Kecamatan Pemilih Pengguna 

Hak Pilih 

Suara Sah Suara 

Tidak Sah 

% 

Pemilih 

1. Ajangale  20.240 14.756 14.092 664 79.7% 

2. Amali  15.517 11.287 10.691 596 64.8% 

3.  Awangpone 21.795 17.360 16.150 999 72.3% 

4. Barebbo 20.062 15.087 14.372 650 57.1% 

5. Bengo 19.160 13.307 12.758 549 63.6% 

                                                 
2Hasruddin (25), Masyarakat Kecamatan Tellu Siattinge, Wawancara, Bone, 6 November 

2020. 
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6. Bontocani 12.695 9.320 8.992 541 86.3% 

7. Cenrana 17.581 13.657 12.496 697 68.7% 

8. Cina 18.374 14.411 14.132 628 50.9% 

9. Dua Boccoe 22.811 16.915 15.715 12.218 64.3% 

10. Kahu 28.186 20.157 19.064 993 57.0% 

11. Kajuara 24.792 17.513 16.634 1.122 60.3% 

12. Lamuru 19.936 12.956 12.562 394 78.0% 

13. Lappariaja 18.385 12.633 11.971 662 74.8% 

14. Libureng 21.781 15.983 15.188 662 62.1% 

15. Mare 18.289 13.533 12.892 695 54.2% 

16. Palakka 17.123 13.008 12.446 611 58.9% 

17. Patimpeng 11.894 8.978 7.958 662 64.0% 

18. Ponre 10.260 7.811 7.446 365 70.0% 

19. Salomekko 11.073 7.513 7.498 415 68.3% 

20. Sibulue 23.673 17.417 16.544 871 54.3% 

21. T.Riattang 31.710 23.230 22.809 591 54.6% 

22. T.Riattang 

Barat 

29.611 21.360 20.579 572 51.0% 

23. T.Riattang 

Timur 

28.618 20.189 19.352 947 52.6% 

24. Tellu Limpoe 11.164 6.991 6.701 265 90.1% 

25. Tellu 

Siattinge 

30.933 21.276 19.821 1.450 64.7% 

26. Tonra 9.605 7.143 6.880 263 55.3% 
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27. Ulaweng 19.267 13.609 12.690 869 72.2% 

Data Sekunder diolah dari KPU Kabupaten Bone Tahun 2018. 

Fenomena mengenai surat suara yang tidak sah yang paling banyak yang terdapa 

di salah satu kecamatan Kab.Boen mencapai dua bela ribu lebih surat suara tidak sah. 

Hal demikian yang menjadi kelemehan KPU dalam melaksanakan kegiatan 

sosialisasinya guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang 

beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam pemilu 

kepala daerah dan wakil kepala daerah.  Hal ini tentu dipengaruhi oleh beberapa 

factor. 

Seperti yang diungkapkan oleh Haryani S.Ag, M.Pd. Selaku Ketua Panwaslu 

Kecamatan, Kecamatan Tellu Siattinge: 

”sebenarnya Penyelenggaraan Sosialisasi Pemilukada yang dilakukan oleh KPU 

masih kurang efektif dilihat dari angka suara tidak sah yng masih cukup banyak, 

dikarenakan masih kurang maksimalnya metode pendekatan yang dilakukan oleh 

KPU terhadap masyarakat dan hal ini tentu berkaitan dengansosialisasi tata cara 

teknis kepada setiap pemilih”.3 

 

2. Program, Tahapan, dan Jadwal 

Tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 

tentang program, tahapan dan jawdwal pemilu secara garis besar diuraikan sebagai 

berikut : 

 

 

                                                 
3Haryani (40), Ketua Panwaslu Kecamatan Tellu Siattinge, Wawancara, Bone,5 November 

2020. 
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Tahapan Persiapan 

Tanggal  Tahapan  

27 September 2017 Perencanaan Program dan Anggaran 

27 September 2017 Penyusunan dan Penandatanganan Naskah 

Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 

31 Mei 2018 Penyusunan dan Pengesahan Peraturan 

Penyelenggaraan Pemilihan 

14 Juni 2017-23 Juni 

2018 

Sosialisasi Kepada Masyarakat 

14 Juni 2017-26 Juni 

2018 

Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kepada 

KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS 

dan KPPS 

12 Oktober 2017-3 

Juni 2018 

Pembentukan PPK, PPS dan KPPS 

12 Oktober 2017-11 

Juni 2018 

Pemantauan Pemilihan 

24 November 2017-30 

Desember 2018 

Pengolahan Data Penduduk Potensial 

Pemilih Pemilihan 

30 Desember 2017-27 

Juni 2018 

Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih 

 

Tahapan Penyelenggaraan 

Tanggal  Tahapan  

31 Juli 2017-3 Januari 

2018 

Syarata dukungan pasangan calon 

perseorangan 

8 Januari 2018-10 

Januari 2018 

Pendaftaran pasangan calon 

15 Februari 2018-23 

Junli 2018 

Masa kampanye 

14 Februari 2018-13 

Juli 2018 

Laporan audit dan dana kampanye 

17 Maret 2018-26 Juni 

2018 

Pengadaan dan pendistribusian 

perlengkapan pemungutan dan 

penghitungan suara 

27 Juni 2018 Pemungutan dan penghitungan suara di 

TPS 

27 Juni 2018-9 Juli 

2018 

Rekapituasi hasil perhitungan suara 
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Terkait dengan pengaturan tentang tugas dn wewenang Komisi Pemlihan Umum 

baik pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepla Daerah maupun Pemilu Legistlatif dan 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merujuk pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 

2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPR, dan DPRD, kemudian Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 2003 diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah. 

Dengan demikian untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

pada tingkat Kabupaten/Kota Penyelenggaranya adalah Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota atau biasa kita sebut KPUD. 

Tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum Daerah terhadap 

penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan 

menyangkut Tugas dan Wewenang, sperti yang diuraikan dalam Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 8 Ayata (3), meliputi : 

a. Merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilu Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah kab/Kota. 

b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan 

KPPS dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan 

memperhatikan pedoman dri KPU dan/atau KPU Provinsi. 

c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap 

tahapan penyelenggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan Perundanga-undangan. 
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d. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Derhah dan Wakil 

Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya. 

e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan 

penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan 

memperhatikan dari pedoman KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. 

f. Memutakhirkan data pemilih bersdasarkan data kependudukan dan 

menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih. 

g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota. 

h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan menyampaikan kepada KPU 

Provinsi. 

i. Menetapkan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota 

yang memenuhu persyaratan. 

j. Menetapkan Wakil Kepala Daerah Kabypaten/Kota berdasarkan rekapitulasi 

hasil pemungutan suara dari seluruh PPK yang di wilayah kabupaten/kota 

bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat 

hasil perhitungan suara. 
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k. Membuata berita acara perhitungan suara serta membuat sertifikat  

perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, 

Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi. 

l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil 

pemilu dan mengumumkannya. 

m. Mengumumkan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Kabupaten/Kota terpilih dan membuat berita acaranya. 

n. Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada 

KPU melalui KPU Provinsi. 

o. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan anya pelanggaran kode etik yang 

dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS. 

p. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan 

Pnawaslu Kabupaten/Kota. 

q. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi asministratif kepada 

anggota PPK, PPS, dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai 

secretariat KPU  Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang 

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedng 

berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU kaupaten/Kota 

kepada masyarakat. 
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s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdaarkan peraturan perundang-

undangan pedoman KPU atau KPU Provinsi. 

t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota. 

u. Menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

v. Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Wali Kota, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat  Daerah Kabupaten/Kota. 

w. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU 

Provinsi dan/atau undang-undang. 

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPU Kabupaten/Kota itu sendiri 

tentu merujuk pada apa yang ada dalam Peraturan Perundang-undangan, seperti yang 

dijelaskan oleh Ketua KPU Kabupaten Bone Bapak Izharul Haq,S.H., M.H : 

“KPU tentu dalam menjalankan sebuah amanah dalam bentuk tugas dan 

kewenangannya jelas sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam peraturan 

perundang-undangan sebab kita sebagai lembaga yang mengayomi terlaksananya 

suatu penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tentu 

memiliki tanggung jawab besar akan suksesnya sebuah pilkada dan pasangan 

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menaruh harapan besar kepada kita 

selaku penyelenggara pemilu”.4 

Dengan demikian, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam 

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah , tidak terlepas dari 

                                                 
4Izharul Haq (52), Ketua KPU Kabupaten Bone, Wawancara, Bone, 3 November 2020. 
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tugas dan wewenang  KPU tingkat atasnya, seperti KPUD Kabupaten/Kota pada 

dasarnya selain melaksankan tugas dan wewenangnya sendiri juga sekaligus 

melaksanakan tugas dan wewenang KPUD Provinsi dan KPU Provinsi sendiri yaitu 

melaksanakan atau menjabarkan tugas dan wewenang Pusat yang diberikan padanya. 

Dibalik terlaksananya tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bone juga didukung 

oleh adanya pengadaaan evaluasi terhadap tugas dan wewenang KPU, ha ini juga 

dijelaskan oleh Bapak Izharul Haq, S.H,.M.H selaku ketua KPU Kabupaten Bone: 

“persoalan diadakannya evaluasi terhadap tugas dan wewenang KPU itu sendiri 

tentu saja kita melakukannya guna meningkatkan lagi kinerja KPU untuk tugas 

dan wewenang KPU yang masih kurang mendapat dukungan dari masyarakat 

contohnya seperti pengadaan sosialiasi. Karena kurangnya kepekaan masyarakat 

menjadikan efektifitas daritugas dan wewenang itu sendiri belum dikatakan 

berhasil”.5 

C. Pandangan Siyasah Syar’iyah terhadap implementasi tugas dan wewenang 

KPUpda Pilkada 2018 di Kabupaten Bone 

Pemilihan umummaupun Pilkadayang diselenggarakan oleh KPU untuk memilih 

presiden dan wakil presiden serta Gubernur atau Wali Kota dan Wakil Walikota 

sebagai kepala Negara dan Kepala Daerah yang diajukan oleh partai politik sebagai 

pengusung hanya merupakan media untuk memberikan kebebasan kepada rakyat 

untuk memilih siapa yang layak menjadi pemimpinnya dan wakil-wakilnya yang 

akan memperjuangkan aspirasi mereka. 

Jika kemudian muncul pertanyaan apakah KPU yang ada di Indonesia saat ini 

ada alam Islam maka pertanyaan ini dapat di jawab dengan meninjau dari tugas dan 

                                                 
5Izharul Haq (52), Ketua KPU Kabupaten Bone, Wawancara, Bone, 3 November  2020. 
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wewenangnya KPU dan Ahlul Halii Wal Aqdi mempunyai berbagai kesamaan. 

sehingga kita menyamakan antara keduanya. Diantara kesamaan mereka antara lain: 

1. Mengangkat khalifah (pemimpin).  

2. Antara keduanya sama-sama dipilih oleh pemimpin, Ahlul Halii Wal 

Aqdidipilih oleh khalifah sedangkan KPU dipilih oleh presiden. 

3. Mereka dipilih dari proses penyeleksian yang ketat, dengan berbagai syarat. 

Berdasarkan alasan di atas penulis menyimpulkan bahwa KPU adalah lembaga 

negara yang identik dengan lembaga Ahlul Halii Wal Aqdi dalam pemerintahan 

Islam. 

Lembaga Ahlul Halii WalAqdidalam sejarah pemerintahan Islam khususnya 

pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin bisa disebut sebagai panitia 

penyelenggara pemilihan umum yang meiliki keanggotaan sangat terbatas dan 

anggota-anggotanya tersebut menurut Al-Mawardi harus memiliki syarat-syarat. 

Selain sebagai panitia penyelenggara pemilihan khalifah, lembaga Ahlul Halii 

Wal Aqdi atau al-syura meiliki tugas dan kewengan untuk memberikan masukan 

kepada khalifah, sebagai lembaga yang menampung aspirasi masyarakat, melakukan 

controlling terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, membuat undang-undang 

sekaligus mempunyai hak untuk mebatasi jumlah kandidat yang akan menjadi 

pemimpin. 
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Jika melihat dari salah satu tugas dan kewengan lembaga Ahlul Halii WalAqdi 

yakni membatasi jumlah kandidat yang akan menjadi khalifah sekaligus melakukan 

seleksi, maka tugas tersebut sama dengan tugas KPU yang memiliki tugas dan 

kewengan untuk melakukan seleksi terhadap calon atau kandidat peserta pemilu yang 

nantinya akan dipilih oleh rakyat secara langsung lewat pemilumaupun Pilkada. 

Setelah proses pemilihan dilakukan, lembaga Ahlul Halii Wal Aqdi melakukan baiat 

terhadap khalifah terpilih sedangkan KPU penetapannya dilakukan dalam 

musyawarah atau rapat pleno. 

Relevansi dari prinsip-prinsip pemilu  dalam pemerintahan yang ada pada era 

hari ini adalah untuk dijadikan sebagai referensi atau patokan di dalam menjalankan 

roda-roda pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan 

masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan tentram. Prinsip-prinsip tersebut KPU 

Kabupaten Bone dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam persfektif 

siyasah syar’iyah sudah sejalan dengan ajaran isalam karena dimana dilakukan atau 

melaksanakan tugasnya dan kewenangannya diterapkan prinsip-prinsip seperti adil, 

jujur, musyawara, amanah dan persamaan walapun tidak semua prinsip islam dalam 

didalam pelaksaannya hanya saja adalah yang sejalan dengan ajaran islam atau fiqih 

siyasah dalam menetapkan suatu pemimpin. 

Berdasarkan penjelasan di atas, mengenai kedudukan dan kewenangan ahl al-

halli wa al-aqdi bisa dikatakan, bahwa ahl al-halli wa al-aqdiadalah sebagai panitia 

penyelenggara pemilihan khalifah yang keanggotaannya sangat terbatas dan ditunjuk 



63 

 

oleh khalifah. Kewenangan ahl al-halli wa al-aqdiadalah sebagai pengontrol terhadap 

kekuasaan eksekutif dan membantu eksekutif untuk merumuskan kebijakan-kebijakan 

negara demi kemaslahatan rakyat. Begitupula jika kita anggota KPU dimana ada 

tugas dan kewenagan yang sudah diatura, sehingga dalam bertindak atau ingin 

mengerjakan sesuatu dalam Pilkada ada aturan yang harus dijadikan pedoman dalam 

bekerja seperti dalam ndang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang 

perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan 

peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang 

pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang dimana dalam 

undang-undnag tersebut sudah di atur tentang tugas dan kewenangan KPU dalam 

menjalan kan tuganya dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Bone. 

D. Factor-faktor yang mempengaruhi implementsi tugas dan wewenang KPU 

dalam menyelenggarakan Pemilukada 

Faktor pendukung dan penghambat tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Bone 

dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016 adalah: 

1. Faktor Pendukung 

a. Komunikasi  

Hubungan dinamis yang tercipta antara kebijakan dan lingkungan sebagai 

wujud dari kebijakan, dalam hal ini terutama hubungan atau interaksi antara 

penyelenggara penyelenggara kebijakan dan yang menetapkan kebijakan. Banyaknya 
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responden yang mengatakan sangat baik maka interaksi antara penyelenggara 

Pemilihan Umum dan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat 

dikatakan sudah sangat baik. Hal ini sependapat dengan yang dikatakan oleh Kasubag 

Hukum KPU Kabupaten Bone, bahwa:  

“Hubungan yang terjalin antara Komisi Pemilihan Umum dengan Calon 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah saat ini sangat baik. KPU berusaha 

sangat tanggap dalam menjalin komunikasi dalam proses penyeleksian dan 

pelaksanaan dengan tujuan agar informasi dalam bentuk peraturan KPU yang 

berlaku dapat tersosialisasi semaksimal mungkin”.6 

 KPU sudah bekerja sama dengan tokoh masyarakat, media massa, instansi 

pemerintah, dan swasta untuk menyukseskan pemilukada Kota Jambi tahun 2018. 

Sebenarnya dukungan pihak lain dapat membantu menjelaskan seluk-beluk dan 

mekanisme pemilu kepada masyarakat, terutama bagi yang cacat dan pemilih baru. 

Kepada Departemen Dalam Negeri, misalnya KPU sudah dibantu menjelaskan 

pemilu melalui kepala-kepala daerah dan kepada perusahaan seluler, KPUmendapat 

dukungan penyebaran informasi melalui layanan pesan pendek. Menurut Ketua KPU 

Bapak Izharu Haq, S.H., M.H bahwa: 

 “mengenai soal kesiapan logistik pemilu sejauh ini kendala yang sering terjadi 

adalah soal distribusi kertas suara, kotak suara, dan tinta terutama di daerah-

daerah terpencil”.7 

Di sisi lain KPU diharapkan membangun koordinasi dengan pemerintah dan 

Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) mengurangi dan menyelesaikan masalah yang 

bisa menghambat kelancaran pemilu. 

                                                 
6Yusdar (30), Kasubag Hukum KPU Kab. Bone, Wawancara, Bone, 3 November 2020. 
7Izharul  Haq (52), Ketua KPU Kabupaten Bone, Wawancara ,Bone, 3 November 2020 
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b. Sumber Daya Finansial 

Pada kenyataan, sumber daya finansial memainkan peranan yang sangat 

penting untuk menggerakkan lembaga/organisasi dalam suatu kegiatan. Banyaknya 

responden yang mengatakan sangat penting maka dalam meningkatkan Tugas dan 

kewenangan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu sangat ditunjang oleh Sumber daya 

finansial, sebagaimana diutarakan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bone bahwa: 

“Dengan melihat pertambahan penduduk sekarang ini yang semakin 

meningkat pesat, sangat diperlukan adanya pendanaan yang memadai untuk 

memaksimalkan tugas dan kewenangan KPU Kota Jambi dalam 

penyelenggaraan pemilukada, maka dari itu anggaran yang diperlukan juga 

semakin bertambah”.8 

Sarana dan prasarana KPU sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan 

penyelenggaraan Pemilu. Namun yang perlu diperhatikan menurut saya adalah 

penggunaan anggaran yang efisien dan efektif serta terbuka dalam upaya perbaikan 

tugas dan kewenangan KPU agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan tingkat 

kemaksimalan kerjanya dan tidak terlalu merugikan sumber keuangan Negara. 

Anggaran Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Bone sudah lebih dari yang 

diharapkan karena proses pemilukada hanya dilaksanakan dalam satu putaran saja. 

c. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber daya yang paling utama dalam menjalankan suatu lembaga/organisasi 

adalah sumber daya manusia karena organisasi tidak digerakkan oleh mesin dan 

teknologi, tetapi oleh manusia. Dengan demikian, cara organisasi dalam 

mendapatkan manusia yang memiliki kemampuan dan integritas tinggi 

                                                 
8Muh. Arafah (40), Sekretaris KPU Kabupaten Bone, Wawancara, Bone, 4 November 2020  
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merupakan tantangan utama dalam hal manajemen lembaga/organisasi. Melalui 

sumber dayanya diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja bagi semua 

masyarakat. 

Peningkatan sumber daya manusia di Komisi Pemilihan Umum sangat penting 

mengingat target yang ingin dicapai oleh KPU dalam proses pelaksanaan Pemilihan 

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Banyaknya responden yang 

mengatakan sangat baik maka peningkatan sumber daya masyarakat yang sejalan 

dengan ketersediaan lapangan kerja dapat dikatakan sudah sangat baik. Hal demikia 

kembali dijelaskan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bone, bahwa : 

“Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone berusaha meningkatkan sumber 

daya manusia untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menunjang 

tugas dan kewenangan KPU. Tentu hal ini didukung dengan usaha membuka 

peluang bagi masyarakat Kota Jambi untuk mendapatkan kesempatan 

lapangan pekerjaan”.9 

Peningkatan Tugas dan kewenangan adalah suatu strategi untuk mencapai tujuan 

dalam memperlancar proses pelaksanaan pemilihan umum. Tugas dan kewenangan KPU 

Kabupaten Bone dilakukan dalam semua tahapan, mulai dari persiapan, pelaksanaan dan 

penyelesaian dari semua tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone. Peningkatan sumber daya 

manusia/pelaksana menjadi begitu penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 

oleh KPU. 

 

                                                 
9Muh Arafah (40), Sekretaris KPU Kabupaten Bone, Wawancara, Bone,  4 November 2020. 
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2. Faktor-faktor Penghambat 

Selain faktor pendukung, ada pula yang menjadi factor penghambat terhadap 

implementasi tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bone, seperti yang dijelaskan 

oleh Kasubag Hukum KPU Kabupaten Bone, bahwa : 

“Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone 

masih ditemukan faktor penghambat di antaranya waktu penetapan lokasi 

deklarasi pemilu damai sering tidak sesuai dengan keinginan dua paslon. 

Kemudian proses pemutahiran pemilih banyak ditemukan pemilih belum 

masuk DPT, dan pemahaman terhadap peraturan KPU seperti dana kampanye. 

Untuk laporan dana kampanye, penghubung paslon kurang intensif 

melaporkan dana kampanye, waktunya tidak tepat sesuai jadwal KPU”.10 

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa masih ditemukan faktor 

penghambat dalam penyelenggaraan pemilukada tahun 2018, seperti waktu penetapan 

lokasi deklarasi pemilu damai sering tidak sesuai dengan keinginan dua paslon. 

Kemudian proses pemutahiran pemilih banyak ditemukan pemilih belum masuk DPT, 

dan pemahaman terhadap peraturan KPU seperti dana kampanye. Untuk laporan dana 

kampanye, penghubung paslon kurang intensif melaporkan dana kampanye, 

waktunya tidak tepat sesuai jadwal KPU. 

Dalam masa pemerintahan sesuai yang dijelaskan diatas baik pada persoalan 

komunikasi, sumber daya manusia, finansial itu semua pernah diterapkan pada masa 

nabi dan khulafa urrasyidin. Dalam perspektif Islam, komunikasi disamping untuk 

mewujudkan hubungan secara vertical dengan Allah Swt, juga untuk menegakkan 

komunikasi secara horizontal terhadap sesama manusia. Komunikasi dengan Allah 

Swt tercermin melalui ibadah-ibadah fardhu (salat, puasa, zakat dan haji) yang 

                                                 
10 Yusdar (30), Kasubag Hukum KPU Kab. Bone, Wawancara, Bone, 3 November 2020 
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bertujuan untuk membentuk takwa. Sedangkan komunikasi dengan sesama manusia 

terwujud melalui penekanan hubungan sosial yang disebut muamalah, yang tercermin 

dalam semua aspek kehidupan manusia, seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, seni 

dan sebagainya. 

Soal cara (kaifiyah), dalam Al-Quran dan Al-Hadits ditemukan berbagai 

panduan agar komunikasi berjalan dengan baik dan efektif. Kita dapat 

mengistilahkannya sebagai kaidah, prinsip, atau etika berkomunikasi dalam 

perspektif Islam. Kaidah, prinsip, atau etika komunikasi Islam ini merupakan 

panduan bagi kaum Muslim dalam melakukan komunikasi, baik dalam komunikasi 

intrapersonal, interpersonal dalam pergaulan sehari hari, berdakwah secara lisan dan 

tulisan, maupun dalam aktivitas lain. 

Dalam berbagai literatur tentang komunikasi Islam kita dapat menemukan 

setidaknya enam jenis gaya bicara atau pembicaraan (qaulan) yang dikategorikan 

sebagai kaidah, prinsip, atau etika komunikasi Islam, yakni (1) Qaulan Sadida, (2) 

Qaulan Baligha, (3) Qulan Ma’rufa, (4) Qaulan Karima, (5) Qaulan Layinan, dan (6) 

Qaulan Maysura. 

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk lain 

yang ada dimuka bumi ini, manusia mempunyai sebuah akal pikiran yang sangat 

janggih untuk berpikir atas apa yang akan dilakukan. Namun walaupun manusia 

sudah dibekali dengan akal pikiran yang baik oleh Allah, tetap saja dalam 

melaksanakan kebutuhan hidupnya manusia tidak akan bisa terlepas dengan manusia 
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lainnya, karena manusia diciptakan juga untuk saling mengenal satu sama lain, jadi 

dapat pula dikatakan bahwa kehidupa manusia juga bergantung dengan manusia yang 

lain untuk saling membantu, saling bergotog royong, maupun saling melakukan 

kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Sumber daya manusia merupakan kekuatan terbesar 

dalam pengolahan seluruh sumber daya yang ada di muka bumi.  

Manusia diciptakan oleh Allah swt. sebagai khalifah di bumi untuk mengelola 

bumi dan sumber daya yang ada di dalamnya demi kesejahteraan manusia sendiri, 

makhluk dan seluruh alam semesta, karena pada dasarnya seluruh ciptaan Allah yang 

ada di muka bumi ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan umat 

manusia.Manusia memiliki potensi menjadi semulia-mulianya makhluk dan pula 

potensi menjadi serendah-rendahnya makhluk. Oleh karena itu, Allah 

menganugerahkan manusia berupa akal dan hati agar dimanfaatkan untuk 

mempelajari serta mengkaji pesan-pesan Allah dan Rasulullah dalam mengelola alam 

semesta ini agar selamat dunia dan akhirat. 

Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber 

daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan 

kepribadian manusia. Sedangkan manajemen sumber daya manusia adalah seni dalam 

merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan-kegiatan 

sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Perlunya sumber 

daya manusia dikelola dengan baik karena manusia selalu berperan aktif dan dominan 

dalam setiap kegiatan organisasi. 
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Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, tercatat ada sejumlah lembaga yang 

didirikan untuk mendukung aktivitas kenegaraan. Beberapa lembaga tersebut, 

menurut Jhon L Esposito dalam Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, ada yang 

berfungsi sebagai pengumpul pajak dan pembelanjaan pendapatan negara. Lembaga 

keuangan yang paling berpengaruh pada awal peradaban Islam adalah baitulmal. 

Lembaga ini memiliki tanggung jawab tradisional dalam mengurus pajak. 

Peran dan tanggung jawabnya berkenaan dengan komunitas Muslim yang 

didefinisikan secara luas dan tidak ada padanannya dalam masyarakat modern. 

Lembaga ini berfungsi sebagai pengelola keuangan khalifah untuk operasional 

tugasnya sehari-hari. Fungsi ini adalah bagian dari peran privat baitulmal. 

Sedangkan, keuangan komunitas Muslim dikelola secara terpisah dari 

keuangan rumah tangga raja melalui Bait Al Maal Al Muslim. Cakupan tanggung 

jawabnya luas, dari kerja publik, seperti pembangunan atau pemeliharaan jalan dan 

jembatan, hingga pengeluaran sosial untuk membantu kaum fakir miskin. Baitulmal 

juga diposisikan sebagai bank sentral modern. 

Pada dua abad terakhir, di dunia Islam, bentuk dan sistem pemerintahan telah 

berdiri secara modern. Bagian penting dari proses ini melibatkan terciptanya 

lembaga-lembaga baru dalam manajemen ekonomi makro. Peran negara dalam 

ekonomi adalah membentuk departemen, di antaranya ke uangan, perencanaan, 

industri, pertani an, dan perdagangan. Pada saat yang sama, bank sentral didirikan 

dan bermunculan banyak organisasi yang berperan mengatur kegiatan ekonomi, dari 
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kamar dagang hingga serikat pekerja. Sebagian berupa agen pemerintah dan sebagian 

lainnya sangat otonom. 

Selama abad ke-19, pengaruh gagasan Barat terus meningkat di seluruh dunia 

Islam dan hukum dagang yang meniru hukum dagang Inggris, Prancis, dan Belanda. 

Konstelasi yang nyaris serupa dengan konsep ekonomi sekuler itu diperkenalkan di 

banyak negara Islam. Kementerian-kementerian pemerintah dimodernisasi dan 

direstrukturisasi. Organisasi kementerian ekonomi pemerintah semakin banyak 

dibentuk ketika hubungan dengan kekuatan-kekuatan industri meningkat dan banyak 

negara Muslim menjadi jajahan Eropa. 

Pengeluaran negara tak sebanding dengan pendapatan. Penghasilan pajak tak 

mampu menutupi besarnya ang garan negara. Hal ini terjadi pada masa Turki 

Usmani. Pemerintah mereka berutang besar, tidak hanya kepada negara-negara 

Eropa, tetapi kepada pemilik dana swasta asing. 

Di Mesir, pengaruh sekularisasi itu sangat kuat. Misalnya, di Negara Pi ra 

mida itu terdapat pengadilan khusus bagi non-Muslim. Wewenangnya meli puti 

kasus-kasus pidana dan perdata, termasuk kasus dagang, seperti lalai membayar dan 

membuat keterangan palsu. Tetapi, bila berkenaan dengan syariat Islam, ketentuan 

tersebut tidak berlaku bagi mereka. 

Di sisi lain, berkembangnya peran negara dalam ekonomi Islam 

mengharuskan diperbesarnya kementerian keuangan dan pertanian serta 
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menyebabkan dibentuknya kementerian baru. Sejumlah kementerian tersebut mena 

ngani perencanaan, industri, perminyakan, pariwisata, dan kegiatan ekonomi lainnya. 

Terkait perencanaan ekonomi, hal itu kurang diminati sejak runtuhnya eko no 

mi terpusat Eropa Timur. Namun, kondisi tersebut berlaku sebaliknya di dunia Islam. 

Di kebanyakan negara Muslim, terdapat kementerian perencanaan dan ada rencana 

nasional lima tahunan. Di banyak negara itu, rencana tersebut merupakan 

peninggalan periode pascakemerdekaan yang nasionalistis dan dalam beberapa hal, 

sosialistis. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenail Tugas dan Wewenang KPU dalam 

menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Bone dalam Pendekatan Siyasah 

Syar’iyah dapat disimpulkan bahwa : 

1. Dalam melaksanakan Pilkada tahun 2018 di Kabupaten Bone tidak dapat 

dilepaskan keterkaitannya dengan aparat pelaksana pilkada itu sendiri yang 

bersifat independen yang dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Kabupaten, yang berkedudukan dan mempunyai peranan sebagai 

penyelenggara pilkada yang kedudukannya diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Pandangan siyasah syar’iyah terhadap Implementasi Tugas dan 

Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pilkada tahun 2018 di 

Kabupaten Bone dilihat dari sudut pandang siyasah syar’iyah belum 

sepenuhnya sesuai dengan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip siyasah 

syar’iyah. Akan tetapi, KPU telah menjalankan tugas dan wewenangnya 

dengan semaksimal mungkin dengan menjujung tinggi prinsip musyawarah 

(Syura) dan keadilan tanpa mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh rakyat. 

Sehingga tercapai suatu Pemilukada yang tertib, aman, dan lancar. 

B. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Bone  yaitu:  

a). Komunikasi, pada masa nabi komunikasi yang dilakukan yaitu dengan cara 

berdakwah ke setiap kota madinah dengan menyeberkan keislaman dan kebaikan 

dengan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang baik dalam islam, dalam 

Al-Quran dan Al-Hadits ditemukan berbagai panduan agar komunikasi berjalan 

dengan baik dan efektif. Kita dapat mengistilahkannya sebagai kaidah, prinsip, 

atau etika berkomunikasi dalam perspektif Islam. Kaidah, prinsip, atau etika 
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komunikasi Islam ini merupakan panduan bagi kaum Muslim dalam melakukan 

komunikasi, baik dalam komunikasi intrapersonal, interpersonal dalam pergaulan 

sehari hari, berdakwah secara lisan dan tulisan, maupun dalam aktivitas lain. 

b) Sumber daya finansial, keuangan komunitas Muslim dikelola secara terpisah 

dari keuangan rumah tangga raja melalui Bait Al Maal Al Muslim. Cakupan 

tanggung jawabnya luas, dari kerja publik, seperti pembangunan atau 

pemeliharaan jalan dan jembatan, hingga pengeluaran sosial untuk membantu 

kaum fakir miskin. Baitulmal juga diposisikan sebagai bank sentral modern 

Pengeluaran negara tak sebanding dengan pendapatan. Penghasilan pajak tak 

mampu menutupi besarnya ang garan negara. Hal ini terjadi pada masa Turki 

Usmani. Pemerintah mereka berutang besar, tidak hanya kepada negara-negara 

Eropa, tetapi kepada pemilik dana swasta asing,   

c) Sumber daya manusia, Manusia diciptakan oleh Allah swt. sebagai khalifah di 

bumi untuk mengelola bumi dan sumber daya yang ada di dalamnya demi 

kesejahteraan manusia sendiri, makhluk dan seluruh alam semesta, karena pada 

dasarnya seluruh ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini sengaja diciptakan 

oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia.Manusia memiliki potensi menjadi 

semulia-mulianya makhluk dan pula potensi menjadi serendah-rendahnya 

makhluk. 

C. Implikasi Penelitian 

Secara umum pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pinrang tahun 2013 

berjalan lancar. Namun demikian, agar pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil 
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Bupati Pinrang periode berikutnya dan pelaksanaan pemilu lainnya dapat berjalan 

lancar, sukses, dan aman serta dapat ditingkatkan kualitasnya, maka beberapa saran 

yang direkomendasikan untukperbaikan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

berikutnya. 

a. Diharapkan akan ada pihak yang menindak lanjuti sebagai penelitian lanjutan 

untuk menggali lebih dalam yang terkait denganImplementasi Tugas dan 

Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone pada Pilkada 

Tahun 2018 (Persfektif Siyasah Syar’iyah), dan Meningkatkan koordinasi 

dengan Panwaslu selaku badan pengawas serta menjaga keharmonisan kedua 

lembaga tersebut demi tercapainya demokrasi yang substansial. Serta KPU 

Kabupaten Bone agar lebih meningkatkan perhatian dan kepedulian kepada 

masyarakat utamanya dalam melakukan inovasi terhadap sistem 

pemerintahan agar mampu sejalan dengan Politik islam (Siyasah Syar’iyah). 

b. Memaksimalkan metode sosialisasi yang merakyat dan dapat dipahami 

dengan mudah oleh masyarak mengenai hal-hal teknis Pemilukada, serta 

memberikan pemahaman lebih mendalam kepada seluruh perangkat 

penyelenggara tentang regulasi dalam pelaksanaan Pemilukada. Serta KPU 

lebih meningkatkan proses demokrasi di Indonesia dengan efektifitas proses 

pelaksanaan yang lebih baik. Namun di sisi lain tugas dan kewenangan KPU 

ini masih perlu ditingkatkan dalam hal ini persiapan yang lebih baik karena 

masih ada terjadi permasalahan di lapangan.  
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

(Kantor KPU Kabupaten Bone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Wawancara bersama Ketua KPU Kabupaten Bone) 
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         (Wawancara bersama Ketua Panwaslu Kecamatan Tellu Siattinge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 (Wawancara oleh warga masyarakat) 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Apakah sosialisasi pada Pemilukada di Kabupaten Bone sudah efetif atau 

belum ? 

2. Apakah tujuan dari sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten 

Bone ? 

3. Apakah diadakan evaluasi terhadap tugas dan wewenang KPu Kabupaten 

Bone dalam menyelenggarakan Pemilukada ? 

4. Apakah KPU sudah menjalankan tugas dan wewenang sesuai peraturan 

perundang-undangan ? 

5. Apakah sosialisasi yang diadakan KPU terhadap masyarakat sudah terlaksana 

dengan baik atau belum ? 
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