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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Huruf Arab  Nama Huruf Latin  Nama  

 Alif tidak dilambangkan  tidak  dilambangkan ا 

 Ba B  Be ب 

 Ta T  Te ت 

 Tsa ṡ  es (dengan titik di  atas) ث 

 Jim J  Je ج 

 Ha ḥ  ha (dengan titk di bawah) ح 

 Kha Kh  ka dan ha خ 

 Dal D  De د 

 Zal Ż  zet (dengan titik di atas) ذ 

 Ra R  Er ر 

 Zai Z  Zet ز 

 Sin S  Es س 

 Syin Sy  es dan ye ش 

 Sad ṣ  es (dengan titik di bawah) ص 

 Dad ḍ  de (dengan titik di bawah) ض 



 
 

x 
 

 Ta ṭ  te (dengan titik di bawah) ط 

 Za ẓ  zet (dengan titk di bawah) ظ 

 ain ‘  apostrof terbalik‘ ع 

 Gain G  Ge غ 

 Fa F  Ef ف 

 Qaf Q  Qi ق 

 Kaf K  Ka ك 

 Lam L  El ل 

 Mim M  Em م 

 Nun N  En ن 

 Wau W  We و 

 Ha H  Ha ه 

 hamzah ,  Apostrof 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  

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  Vokal tungggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda  Nama  Huruf  Latin  Nama  
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  fatḥah  a  A ا  

  kasrah  i  I اِ  

  ḍammah  u  U اُ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :  

 

Tanda  Nama  Huruf Latin  Nama  

  fatḥah dan yā’  ai   a dan i  ى   

  fatḥah dan wau   au   a dan u  و  

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :  

 

Harakat dan 

Huruf 
Nama Huruf dan Tanda Nama 

  fatḥah dan alif atau yā’  a  a dan garis di atas ...اَ | ...ىَ  

  kasrah dan yā’  i  i dan garis di atas ى 

 ḍammah dan wau  u u dan garis di atas و  

4. Tā’ Marbūṭah  

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

hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h].  
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Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 

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

tā’ marbūṭah  itu transliterasinya dengan (h).  

5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (   ّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika 

huruf ى ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (   ى ى), 

maka ia 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 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).   

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ̕ ) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif.  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
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Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-

Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi 

secara utuh.  

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)  

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ 

al-Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t].  

10. Huruf Kapital  

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama 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, bukan huruf awal kata 

sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 

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

untuk  huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik 

ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan 

DR).  

B. Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
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swt   = subhanahu wa ta ‘ala   

saw   = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s   = ‘alaihi al-salam 

H    = Hijriah 

M    = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

HR   = Hadis Riwayat 

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

w.   = Wafat tahun 

QS .../...: 4  = QS. Al-Baqarah/2:4  atau QS Ali ‘Imran/3:4 
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ABSTRAK 
 

Nama    : Arifuddin 

NIM     : 10300113140 

Judul  : Kepatuhan Terhadap Peraturan Lalu Lintas (Studi Pada 

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin 

Makassar 

 
Pokok masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Kepatuhan Mahasiswa 

Terhadap Peraturan Lalu Lintas pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin 

Makassar? pokok masalah tersebut kemudian dibagi kedalam beberapa sub masalah 

yaitu: 1) Bagaimana Kepatuhan Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN 

Alauddin Makassar Terhadap Peraturan Lalu Lintas? 2) Bagaimana Kepatuhan 

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Terhadap 

Peraturan Lalu Lintas dari Tinjauan Hukum Islam? 3) Faktor-Faktor apa yang 

mendorong dan menghambat Kepatuhan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Alauddin Makassar? 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research), 

pendekatan kualitatif, yang bersifat deskriptif dengan pendekatan syar’i dan 

sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh 

langsung dari informan atau objek yang akan diteliti melalui wawancara dan data 

sekunder diperoleh dari literatur yang memiliki korelasi dengan pembahasan. 

Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Lalu, teknik pengelolahan dan analisa data dilakukan 

dengan metode deskriprtif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan mahasiswa Fakultas Syariah 

dan Hukum UIN Alauddin Makassar dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 1) 

kepatuhan seseorang terhadap aturan disebabkan rasa ketakutan terhadap sanksi dari 

aturan tersebut; kepatuhan terhadap aturan disebabkan oleh takutnya hubungan baik 

dengan pihak lain menjadi rusak; dan kepatuhan yang dilandasi dengan perasaan 

bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai instristik yang dianutnya. 2) 

Kepatuhan mahasiswa terhadap peraturan lalu lintas dari kacamata siyasah syari’iyah 

dilandasi dengan beberapa nilai yaitu nilai kasih sayang, nilai kemanfaatan dan nilai 

keadilan. 3) Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu: faktor kondisi; 

kurangnya kesadaran hukum dan kurangnya pengawasan dari penegak hukum. 

Adapun Implikasi dari penelitian ini adalah secara teori Menghadirkan 

perspektif baru tentang Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas di kalangan 

Mahasiswa. Sedangkan secara praktis memberikan rekomendasi kepada aparat 

penegak hukum dalam kaitannya dengan Lalu Lintas terkait pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yaitu 

memaksimalkan sosialisasi kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Alauddin Makassar secara universal bukan secara parsial. Memberikan informasi 

kepada Mahasiswa tentang pentingnya mematuhi peraturan Lalu Lintas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini tertuang 

dalam penjelasan ayat 3 undang-undang Dasar 1945. Dalam kaitannya dengan 

pengertian tersebut, ada empat unsur penting untuk dinamakan sebuah hukum yaitu 

perintah, sanksi, kewajiban dan larangan.
1
 Definisi hukum hingga saat ini masih 

belum di sepakati oleh para ahli hukum, karena terdapat kesulitan dalam 

mendefinisikan atau memberikan pengertian hukum.Hukum merupakan salah satu 

instrumen dalam mengatur tingkah laku kehidupan manusia di permukaan bumi. 

Berdasarkan penjelasan beberapa literatur hukum bahwa hukum terdiri dari beberapa 

unsur sebagai titik tolak dalam proses penyelenggaraan hukum tersebut.
2
 

John Austin memberikan pengertian tentang hukum dengan melalui 

pendekatan positif bahwa: 

“Hukum merupakan perintah penguasa (law is a Command of the lawgive), 

hukum dipandang sebagai perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi; kedua 

hukum sebagai sistem logika yang bersifat tetap dan tertutup; ketiga, hukum 

positif harus memuat unsur perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.”
3
 

Hukum dalam perkembangannya dipandang sebagai salah satu aspek penting 

dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya masyarakat 

                                                             
1
B. Hesnu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia (Yogyakarta: Universitas Atma 

Jaya, 2009), h. 8. 
2
Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum (Cet.II; Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), h.13. 

3
Otje Salman, Filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika Masalah (Cet III; Bandung: PT 

Refika Aditama), h. 46. 
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yang berkeadilan. Pada prinsipnya, hukum menekankan pada pentingnya 

keseimbangan antara kekuasaan formal dan kekuasaan yang hidup di masyarakat 

yaitu kepentingan penguasa dan kepentingan masyarakat.
4
 Erlich dan Rescoe Pound 

menjelaskan bahwa “hukum yang baik adalah hukum yamg hidup di dalam 

masyarakat”.
5
 Namun kemudian dalam perkembanganya pula, masyarakat sebagai 

salah satu dari hukum terkadang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum. 

Tidak jarang pula, hukum dicederai oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan 

dan menjadikan hukum sebagai senjata untuk melawan siapa saja yang menjadi 

lawan, baik dalam ranah politik dan pemerintahan. Berdasarkan fakta hukum, di 

dalam masyarakat banyak ditemukan ketidak patuhan terhadap hukum. Hal umum 

yang terjadi dalam masyarakat saat ini ketidaktaatan dan ketidakpatuhan terhadap 

hukum dalam masyarkaat kemudian menciptakan kriminalitas dan pelanggaran 

seperti pelanggaran lalu lintas yang pada dasarnya lebih mementingan kepentingan 

pribadi dan kelompoknya dibanding dengan kepentingan yang seharusnya.
6
 

Seringkali yang disalahkan adalah tingkat pendidikan masyarakat yang masih 

rendah, sehingga penegakan hukum sangat susah dilakukan, kemudian akan memicu 

hadirnya pertanyaan apakah ada korelasi positif antara tingkat pendidikan dan latar 

pendidikan seseorang dengan tingkat kepatuhan terhadap hukum. Mahasiswa dapat 

mewakili sekelompok masyarakat yang mempunyai latar belakang dan tingkat 

                                                             
4
Otje Salman, Filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika Masalah, h. 49. 

5
Otje Salman, Filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika Masalah, h. 48. 

6
Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali, 1982), h. 

53. 
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pendidikan yang boleh dibilang tinggi, tentunya dapat menjadi obyek dari penelitian 

ini. Oleh karena itu, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Alauddin sebagai salah satu komponen masyarakat yang terbilang lebih 

memahami hukum dan memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seharusnya 

memiliki tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan lalu lintas yang lebih 

tinggi pula.  

Selain itu, tingginya tingkat mahasiswa yang menggunakan kendaraan 

bermotor secara tindak sadar harus mampu memahami peraturan lalu lintas. Dari data 

survey yang dilakukan oleh mahasiswa menyebutkan bahwa 64% mahasiswa 

menggunakan kendaraan bermotor, 6% menggunakan mobil, 9% lebih memilih 

angkutan umum dan 13% dengan berjalan kaki dan 8% ikut dengan teman. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa mahasisawa yang menggunakan kendaraan bermotor lebih 

dominan.
7
 

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu keadaan dimana terjadi 

ketidakseimbangan antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini adalah 

peranti hukum yang telah ditetapkan oleh negara sebagai Undang-Undang yang sah, 

sedangkan pelaksanaannya adalah masyarakat suatu negara yang terikat oleh peranti 

hukum tersebut. Tata tertib lalu lintas bertujuan untuk keamanan, keselamatan, 

ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas. 

                                                             
7
Suryani A. dkk. Studi Karakteristik Perjalanan Mahasiswa Ke Kampus Negeri Berbasis 

Spatial Di Kota Makassar (Studi Kasus Perguruan Tinggi Uin Alauddin), Laporan Penelitian, 

Makassar: Fakultas Tehnik, tt, h. 11 
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Kesadaran akan hukum yang berlaku adalah kesadaran dari diri sendiri tanpa 

adanya tekanan, paksaan atau perintah dari pihak manapun. Dengan terbentuknya 

kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu lagi menjatuhkan sanksi 

kepada masyarakat. Sanksi hanya akan dijatuhkan kepada masyarakat yang benar-

benar terbukti telah melanggar hukum. Pada dasarnya kesadaran akan hukum 

dikaitkan dengan taat kepada hukum atau efektifitas hukum itu sendiri, dengan 

maksud lain bahwa kesadaran akan hukum menyangkut masalah apakah ketentuan 

hukum yang berlaku sudah benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Lalu 

kemudian dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum akan terwujud apabila 

indicator dari kesadaran hukum telah dipenuhi, maka derajat kesadaran hukumnya 

tinggi, begitu pula sebaliknya.
8
 

Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum 

itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, 

yaitu : kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, sarana atau 

fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum dan kesadaran masyarakat.
9
 Di dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

aturan di dalamnya berisi tentang tata cara berlalu lintas, siapa yang menjadi petugas 

                                                             
8
Ruba’i, Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalulintas Di kepulauan Meranti, Volume 

2, Oktober, 2015, h. 4 
9
Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 62. 
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yang berwenang dalam menertibkan lalu lintas, dan memberikan fasilitas sarana dan 

prasarana rambu lalu lintas. 

Maka setiap pelanggaran hukum yang telah terjadi akan ditindak oleh para 

penegak hukum dengan sikap professional dan yang terpenting adalah menjunjung 

tinggi hak asasi setiap warganya. Peran para aparat hukum ini akan sangat 

berpengaruh dan menentukan bagaimana proses penegakan hukum yang berjalan di 

dalam suatu Negara, karena sebaik-baik apapun aturan hukum yang telah dibuat, bila 

penegak hukumnya tidak professional dalam menjalankan aturan hukum maka akan 

memperlambat pelaksanaan penegakan hukum tersebut. 

Kesadaran hukum mematuhi undang-undang negara yang dalam hal ini adalah 

UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pada Pasal 

106 ayat (8), termasuk dalam pengertian mentaati pemerintah (ulil amri). Ulil amri 

adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengurus kepentingan-kepentinagan 

umat. Ketaatan kepada ulil amri (pemimpin) merupakan suatu kewajiban umat, 

selama tidak bertentangan dengan nash yang zahir. Allah SWT berfirman dalam QS. 

an-Nisa’/4:59:  

َٰٓأيَُّهاَ ينَ ٱ يَ  واْ  لَّذ  يع  اْ أطَ  َ ٱءَامَن وَٰٓ يع واْ  للَّّ س ولَ ٱوَأطَ  ر  ٱوَأ وْل ي  لرَّ مَأ
ت مأ ف ي  لۡأ زَعأ ۖۡ فإَ ن تنََ  مأ نك  م 

وه  إ لىَ  دُّ ءٖ فرَ  س ول  ٱوَ  للَّّ  ٱشَيأ ن ونَ ب   لرَّ م  م  ٱوَ  للَّّ  ٱإ ن ك نت مأ ت ؤأ يوَأ ر   ٱ لأ خ 
َٰٓ سَ  لۡأ رٞ وَأحَأ ل كَ خَيأ

 ن  ذَ 

و يلًا 
  ٥٩تأَأ

Terjemahnya:  
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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.
10

 

Selanjutnya Allah SWT juga berfirman dalam QS. an-Nur/24:51: 

لَ  إ نَّمَا ن ينَ ٱكَانَ قوَأ م  ؤأ م  اْ إ   لأ وَٰٓ ناَ   ۦوَرَس ول ه   للَّّ  ٱلىَ إ ذَا د ع  ناَ وَأطَعَأ عأ نهَ مأ أنَ يقَ ول واْ سَم  مَ بيَأ ك  ل يحَأ

ئ كَ ه م  
َٰٓ ونَ ٱوَأ وْلَ  ل ح  فأ م    ٥١ لأ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya jawaban oran-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada 

Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka 

ialah ucapan. "Kami mendengar, dan Kami patuh". dan mereka Itulah orang-

orang yang beruntung.
11

 

Apabila diperhatikan, semua dalil di atas, memerintahkan kepada setiap 

muslim untuk tunduk dan taat kepada pemerintah selama pemerintah tersebut tidak 

memerintahkan untuk berbuat maksiat. Berkaitan dengan hal ini al-Muhasibi 

sebagaimana yang dikutip oleh Adonis mengatakan bahwa, mentaati pemimpin 

adalah wajib, baik dalam keadaan susah maupun senang, kecuali dalam keadaan 

pemimpin itu durhaka kepada Allah. Ia mengatakan:
12

 Para ulama sepakat untuk 

menahan diri dari para pemimpin muslim, mentaati dalam keadaan susah dan senang, 

tidak merebut kekuasaan dari pemiliknya kecuali ketika mereka durhaka kepada 

Allah dan rasul-Nya. Dalam keadaan ini tidak ada hak untuk mentaati mereka. 

                                                             
10

Kementerian Agama, Al Qur’an dan terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1998), h. 162. 
11

Kementerian Agama, Al Qur’an dan terjemahnya, h. 697. 
12

Adonis, Arkeologi Sejarah-Pemikiran Arab-Islam, (Yogyakarta: LKiS, 2015), h. 36 
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Baron, Branscombe, dan Byrne mengatakan kepatuhan adalah salah satu jenis 

pengaruh sosial dimana suatu kelompok atau individu mematuhi dan mentaati 

permintaan pemegang otoritas guna untuk melakukan tingkah laku tertentu. 

Kepatuhan juga bersifat taat, tunduk dan patuh pada suatu perintah maupun aturan. 

Bentuk dari kepatuhan yaitu sikap patuh individu ataupun kelompok kepada 

pemegang otoritas.
13

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik memutuskan judul 

penelitian “Kepatuhan Terhadap Peraturan Lalu Lintas (Studi Kasus Pada 

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dicapailah fokus 

penelitian yaitu Kepatuhan Mahasiwa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin 

Makassar terhadap Peraturan Lalu Lintas yang merujuk kepada Undang-Undang 

Nomor  22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran oleh pembaca, peneliti merumuskan 

variabel-variabel judul antara lain: 

                                                             
13

Sarlito W. Sarwono dan Eko A. Meinarno, Psikologi Sosial (Jakarta: Salemba Humanika, 

2014), h. 116. 
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1. Kepatuhan adalah sifat patuh; ketaatan
14

, sedangkan patuh memiliki 

makna suka menurut atau taat pada perintah, aturan dan sebagainya.
15

 

2. Kepatuhan Hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukumn yang 

melahirkan bentuk kesetiaan terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku dan 

diwujudkan dalam bentuk perilaku.
16

 

3. Undang-Undang Lalu lintas yang dimaksud yaitu merujuk kepada 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan jalan. 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Ketaatan dan Kepatuhan Mahasiswa 

terhadap Peraturan Lalu Lintas? Dan dirumuskan dalam masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Kepatuhan Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN 

Alauddin Makassar Terhadap Peraturan Lalu Lintas? 

2. Bagaimana Kepatuhan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Alauddin Makassar Terhadap Peraturan Lalu Lintas dari Tinjauan Hukum 

Islam? 

                                                             
14

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepatuhan, di Akses pada tanggal 14 Agustus 2020, 

pukul 18:46 
15

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/patuh, di Akses pada tanggal 14 Agustus, pukul 18:47 
16

S.Maronie, Kesadarandan Kepatuhan Hukum. Dalam https://www.zriefmaronie.blospot. 

com. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2020. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepatuh
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/patuh


9 
 

 
 

3. Faktor-faktor apakah yang menghambat Kepatuhan Mahasiswa Fakultas 

Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar Terhadap Peraturan Lalu 

Lintas? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Kepatuhan Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum 

UIN Alauddin Makassar Terhadap Peraturan Lalu Lintas. 

2. Untuk mengetahui kepatuhan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Alauddin Makassar Terhadap Peraturan Lalu Lintas dari Tinjauan 

Hukum Islam 

3. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menghambat Kepatuhan Mahasiswa 

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar Terhadap 

Peraturan Lalu Lintas. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif 

dalam bidang studi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan khususnya berkaitan 

dengan efektifitas dan efisiensi penegakan hukum pada peraturan lalu lintas. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa khususnya dan 

masyarakat pada umumnya, agar dapat memahami pentingnya kesadaran dan 
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kepatuhan hukum terhadap peraturan lalulintas yang dapat di ejawantahkan 

dalam kehidupan sehari-hari. 



 

11 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Kepatuhan Hukum (Legal Obedience) 

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang berarti tunduk, taat dan turut. 

Mematuhi yang berarti menunduk, menuruti dan mentaati. Ketaatan keadaan 

seseorang yang tunduk dan menuruti suatu hukum. kesimpulannya dapatlah dikatakan 

bahwa kepatuhan hukum adalah keadaan seseorang masyarakat yang patuh dan 

tunduk dalam satu aturan hukum yang berlaku. 

Baron, Branscombe, dan Byrne mengatakan kepatuhan adalah salah satu jenis 

pengaruh sosial dimana suatu kelompok atau individu mematuhi dan mentaati 

permintaan pemegang otoritas guna untuk melakukan tingkah laku tertentu. 

Kepatuhan juga bersifat taat, tunduk dan patuh pada suatu perintah maupun aturan. 

Bentuk dari kepatuhan yaitu sikap patuh individu ataupun kelompok kepada 

pemegang otoritas.
1
 

Kepatuhan adalah adanya perubahan pada sikap serta perilaku seseorang 

untuk mengikuti permintaan dari orang lain (Atkinson, 2004). Individu yang bersedia 

untuk mengikuti dan tunduk pada perintah orang lain termasuk individu yang patuh 

akan peraturan. Kepatuhan yaitu individu mengubah tingkah laku dan sikap untuk 

                                                             
1
Sarlito W. Sarwono dan Eko A. Meinarno, Psikologi Sosial (Jakarta: Salemba Humanika, 

2014), h. 116. 
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mengikuti perintah atau permintaan orang lain. Upaya individu dalam mengubah 

tingkah lakunya karena permintaan orang lain juga merupakan bentuk dari kepatuhan 

(Feldman, 2003)
2
. Setiap individu memiliki tujuan atau alasan dari sikapnya yang 

patuh pada perintah. Warga Negara yang baik merupakan warga Negara yang 

bersedia untuk mentaati serta mematuhi hukum atau aturan di negaranya. 

Berdasarkan penjelasan teori di atas, kepatuhan yaitu perubahan dari perilaku dan 

sikap individu yang disebabkan adanya permintaan untuk patuh dan tunduk terhadap 

aturan. 

Menurut penulis bahwa kepatuhan hukum yaitu ketaatan pada aturan hukum 

(hukum tertulis). Kepatuhan ini berlandaskan pada kesadaran masyarakat. Dalam hal 

ini hukum yang di maksud adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan 

yang mempunyai berbagai macam kekuatan, kekuatan yang berlaku atau 

“rechtsgeltung”. 

Jika suatu peraturan itu memenuhi syarat-syarat formal atau telah mempunyai 

kekuatan secara yuridis, namun belum tentu secara sosiologis dapat diterima oleh 

masyarakat, inilah yang disebut sebagai kekuatan hukum yang berlaku secara 

sosiologis. Ada kekuatan hukum yang berlaku yang disebut sebagai filosofische 

rechtsgetung, yang artinya apabila isi undang-undang tersebut telah memenuhi ketiga 

kekuatan berlaku sekaligus. 

                                                             
2
Dikutip dalam Septi Kusuma Dewi dkk. Hubungan Antara Dukungan Sosial Peer Group dan 

Kontrol Diri dengan Kepatuhan terhadap Peraturan pada Remaja Putri di Pondok Pesantren Modern 

Islam Assalam Sukoharjo, Jurnal Ilmiah Psikologi, Jawa Tengah: Universitas Sebelas Maret, 2012), 

h.3 
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Dalam konteks kepatuhan hukum didalamnya terdapat sanksi positif dan 

negatif, dan ketaatannyapun merupakan variabel tergantung, ketaatan hukum ini 

didasarkan kepada kepuasan yang diperoleh dengan dukungan sosial. Menurut 

Satjipto Rahardjo ada 3 faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum:  

1) Compliance, sebagai suatu kepatuhan berdasarkan pada harapan akan suatu 

imbalan dan usaha untuk menghidarkan diri dari hukuman yang mungkin 

akan dikenakan sanksi apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. 

banyaknya pengawasan terhadap kaidah hukum yang ada di Negara hukum 

tersebut. 

2) Identification, akan terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum 

ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok 

tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang 

untuk menerapkan kaidah kaidah hukum tersebut. 

3) Internalization, seseroang mematuhi kaidah kaidah hukum dikarenakan secara 

intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Dengan demikian masyarakat 

menaati hukum bukan karena pakasaan.
3
 

Kepatuhan merupakan sikap yang dilandasi atas motivasi setelah ia 

memperoleh pengetahuan. Dari mengetahui sesuatu, manusia akan sadar, dan setelah 

                                                             
3
Sadjipto Rahadjo dalam Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori 

Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), (Jakarta : 

Kencana, 2009), h. 347-348. 
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menyadari ia akan tergerak untuk menentukan sikap atau bertindak. Dengan demikian 

bahwa dasar dari kepatuhan ini adalah pendidikan, kebiasaan, kemanfaatan dan 

identifikasi dari kelompok-kelompok. Jadi karena pendidikan akan mulai terbiasa dan 

menyadari akan manfaatnya dan untuk identifikasi dirinya dalam kelompok manusia 

yang patuh. 

Jadi harus terlebih dahulu tahu bahwa hukum itu ada untuk melindungi dari 

kepentingan manusia, setelah tahu kita akan menyadari kegunaan isinya dan 

kemudian menentukan sikap untuk mematuhinya. 

B. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Dalam Budaya Hukum Indonesia 

Di dalam budaya hukum masyarakat dapat pula dilihat apakah masyarakat 

kita dalam kesadaran hukumnya sungguh-sungguh telah menjunjung tinggi hukum 

sebagai suatu aturan dalam hidup berdampingan dan sebagai dasar dalam 

menyelesaikan setiap masalah yang muncul dari resiko hidup berdampingan. Namun 

jika kita lihat secara materil, bawa sesungguhnya sangat sulit membangun budaya 

hukum di negeri ini. karena kesadaran hukum masyarakat saja tidak cukup untuk 

membangun budaya hukum di negeri ini, kesadaran hukum masyarakat yang masih 

bersifat abstrak dan belum merupakan bentuk prilaku yang nyata, sekalipun 

masyarakat kita baik secara instinktif, maupun secara rasional sebenarnya masyarakat 

kita sadar akan perlunya kepatuhan dan penghormatan terhadap hukum yang berlaku. 
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Oleh karenanya sekalipun masyarakat kita sadar terhadap hukum yang berlaku di 

negaranya, belum tentu masyarakat kita tersebut patuh pada hukum tersebut. 

Kepatuhan terhadap hukum adalah merupakan hal yang substansial dalam 

membangun budaya hukum, dan apakah sebenarnya kepatuhan hukum itu ?. 

kepatuhan hukum masyarakat pada hakikatnya adalah kesetiaan masyarakat atau 

subyek hukum itu terhadap hukum yang kesetiaan tersebut diwujudkan dalam bentuk 

perilaku yang nyata patuh akan adanya hukum. 

Secara pengawasan masyarakat tidak patuh pada hukum karena masyarakat 

tersebut dihadapkan pada dua tuntutan kesetiaan yang dimana antara kesetiaan yang 

satu akan bertentangan dengan kesetiaan lainnya. Misalnya masyarakat tersebut 

dihadapkan pada kesetiaan terhadap hukum atau kesetiaan terhadap kepentingan 

pribadinya yang bertentangan dengan hukum, seperti  banyaknya pelanggaran lalu 

lintas, korupsi, perbuatan anarkisme, dll. Apalagi masyarakat menjadi berani tidak 

patuh pada hukum demi kepentingan pribadinya karena hukum tidak mempunyai 

kewibawaan lagi, yang dimana penegak hukumpun karena kepentingan pribadinya 

pula tidak lagi menjadi penegak hukum yang baik. Sehingga dalam kasus ini, 

kesetiaan terhadap kepentingan pribadi menjadi tolak ukur mengapa manusia atau 

masyarakat kita tidak patuh pada hukum. Jika faktor kesetiaan tidak dapat diandalkan 

lagi untuk menjadikan masyarakat patuh pada hukum, maka negara atau pemerintah 

mau tidak mau harus membangun dan menjadikan rasa takut masyarakat sebagai 

faktor yang membuat masyarakat patuh pada hukum. Dalam usaha meningkatkan dan 
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membina kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat ada dua tindakan 

pokok yang dapat dilakukan. 

Usaha preventif ini segala tindakan yang bertujuan mencegah timbulnya 

kenakalan-kenakalan.
4
Upaya represif adalah upaya penanggulangan kenakalan secara 

konsepsionalyang ditempuh setelah terjadi nya kejahatan.
5
 Preventif yaitu tindakan 

pencegahan yang dilaksanakan oleh pihak berwenang, agar kemungkinan terjadinya 

terhadap suatu kejadian atau pelanggaran yang tidak diinginkan di masa depan tidak 

terjadi. Dan sedangkan pencegahan Refresif merupakan suatu tindakan aktif yang 

dilakukan oleh pihak berwenang terhadap seseorang atau kelompok yang sedang 

melakukan pelanggaran, sanksi yang diberatkan adalah sesuai dengan tindakan pada 

pelaku pelanggaran, yang berjutuan untuk memberikan efek jera terhadap mereka dan 

tidak mengulangi kesalahan yang sama dikemudian hari.
6
 

Jika kita sudah konsisten membangun negara ini menjadi negara hukum, 

maka siapapun harus tunduk dan taat kepada hukum. Hukum tidak dapat 

diberlakukan secara diskriminatif, tidak memihak kepada siapapun dan apapun, 

kecuali kepada kebenaran dan keadilan itu sendiri. Disitulah letak keadilan hukum. 

Namun jika hukum diberlakukan diskriminatif, tidak dapat dipercaya lagi sebagai 

sarana memperjuangkan hak akan keadilan, maka jangan disalahkan jika masyarakat 

akan memperjuangkan haknya melalui hukum rimba atau kekerasan fisik. 

                                                             
4
Singgih, Kenakalan Remaja, (PT. Remaja rosda karya. 2017), h. 140 

5
Sudarsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), h. 17 

6
Ida Bagus Sudarma Putra, Sosial Control: Sifat Dan Sanksi Sebagai Sarana Kontrol Sosial, 

Vyavahara Duta Volume Xiii, No.1, Maret 2018, h. 32. 
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Oleh karena itu, nilai-nilai hukum harus tertanam di masyarakat agar hukum 

memiliki kewibawaannya dalam menegakkan supremasi hukum, agar kemudian 

masyarakat dapat menghormatinya dalam wujud kepatuhannya terhadap hukum itu 

sendiri. Dengan demikian perlunya membangun budaya hukum merupakan suatu hal 

yang hakiki dalam negara hukum, dimana hukum harus dapat merubah masyarakat 

untuk menjadi lebih baik, lebih teratur, lebih bisa dipercaya untuk memperjuangkan 

hak dan keadilan, lebih bisa menciptakan rasa aman. 

Jumlah masyarakat yang banyak tidak sebanding dengan penegak hukum 

yang sedikit. Banyak sekali masyarakat yang kurang menyadari mengenai hukum. 

Hukum yang dipandang sebagai aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan 

untuk merealisasikan masyarakat untuk kenyamanan dan keadilan masyarakat 

terkadan sering dilanggar dan bahkan sering dihilangkan fungsinya. Para pelanggar 

hukum ini dapat dikatakan orang- orang yang tidak sadar hukum dan tidak patuh 

terhadap hukum.  

Bicara mengenai hal tersebut, kepatuhan masyarakat terhadap hukum di 

karnakan beberapa alasan Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa efektivitas 

hukum dalam masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yaitu faktor hukumnya 

sendiri, Faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat, 

dan faktor budaya hukum
7
: 

                                                             
7
Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 2004), h.8 
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Faktor hukumnya sendiri; apakah hukumnya memenuhi syarat yuridis, 

sosiologis, dan filosofis. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada 

kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan 

oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan 

kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. 

Faktor penegak hukum; yakni apakah para penegak hukumsudah betul-betul 

melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.Dalam berfungsinya hukum, 

mentalitas atau kepribadian petugaspenegak hukum memainkan peranan penting, 

kalau peraturan sudahbaik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.  

Faktor fasilitas; apakah prasarana sudah mendukung dalamproses penegakan 

hukum. Faktor sarana atau fasilitas pendukungmencakup perangkat lunak dan 

perangkat keras, salah satu contohperangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan 

yang diterima olehPolisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis 

konvensional,sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di 

dalamtujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatancomputer, dalam 

tindak pidana khusus yang selama ini masihdiberikan wewenang kepada jaksa, hal 

tersebut karena secara teknisyuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. 

Walaupundisadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luasdan 

banyak. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah saranafisik yang berfungsi 

sebagai faktor pendukung. Sebab apabila saranafisik seperti kertas tidak ada dan 
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karbon kurang cukup dan mesin tikyang kurang baik, bagaimana petugas dapat 

membuat berita acaramengenai suatu kejahatan.  

Faktor kesadaran hukum masyarakat; apakah masyarakat tidak main hakim 

sendiri terhadap para penjahat. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan 

untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau 

kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul 

adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau 

kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan 

salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang 

kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap 

apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta 

keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor 

penghambat dalam penegakan hukum.   

Faktor budaya hukum; adanya budaya “malu” atau budaya perasaan bersalah 

dari warga masyarakat. Dalam kebudayaan seharihari, orang begitu sering 

membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, 

mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur 

agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan 

menentukan Sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan 

demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang 

menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. 
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Dengan demikian, maka kepatuhan hukum, khususnya dalam menjalankan 

aturan hukum dapat dilihat dari berbagai pendekatan, sehingga dalam manifestasi 

pelaksanaan aturan oleh pihak yang berwewenang dapat berjalan dengan baik dan 

sesuai dengan nilai-nilai moral dalam masyarakat. 

C. Teori Penegakan Hukum 

Istilah penegakan hukum yang sering disalah artikan seakan-akan hanya 

bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum 

disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maksanya 

sama dengan istilah Belanda rechtshanhaving. Berbeda dengan istilah law 

enforcement, yang sekarang diberi maksa represif, sedangkan yang preventif berupa 

pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut law compliance, yang berarti 

pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah 

penanganan hukum atau pengendalian hukum.
8
 

Memberi arti dari pada penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan 

perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht in 

actu) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (onrecht in potentie). 

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk 

mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum 

adalah suatu proses untuk mewujudkan suatu keinginan-keinginan hukum menjadi 

                                                             
8
Andi Hamzah, Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana, (Surabaya, FH Universitas 

2005), h. 2. 
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kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-

pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.
9
 

Menurut Soejono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah 

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah 

mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk 

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
10

 

D. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan Raya 

1. Mengenali UU Nomor 22 Tahun 2009 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang 

kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini 

adalah kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa 

kelanjutannya adalah merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah 

clausul yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 

326 pasal. 

Jika kita melihat UU sebelumnya yakni UU Nomor 14 Tahun 1992 

menyebutkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan 

Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam 

                                                             
9
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung, Penerbit Alumni), h. 111. 

10
Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta, 

Rajawali), 1983, h. 24. 
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pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada 

kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang 

sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkukuh 

persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan 

negara. 

Berbeda dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, UU ini melihat bahwa 

lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung 

pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan 

kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan 

yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah : 

1. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, 

tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong 

perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh 

persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat 

bangsa; 

2. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan 

3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. 

Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui: 
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1. kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan; 

2. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan; dan 

3. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan 

Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan 

Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan. 

Mencermati lebih dalam dari semangat yang telah disebutkan di atas, maka 

kita harus lebih dalam lagi melihat isi dari Pasal-Pasal yang ada di UU Nomor 22 

Tahun 2009. Dari sini kita akan tahu apakah semangat tersebut seirama dengan isi 

dari peraturan-peraturannya, atau justru berbeda. Selanjutnya kita dapat melihat 

bagaimana UU ini akan berjalan dimasyarakat serta bagaimana pemerintah sebagai 

penyelenggara negara dapat mengawasi serta melakukan penegakannya. 

2. Pelanggaran Lalu Lintas 

Untuk memberikan penjelasan mengenai pengertian pelanggaran lalu lintas, 

maka terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai pengertian pelanggaran itu sendiri. 

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana di bagi 

menjadi 2 yaitu : 

“Tindak pidana atas kejahatan (misdrijive) dan pelanggaran 

(overtredingen). Mengenai tindak pidana kejahatan itu sendiri dalam 
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KUHP diatur dalam buku II yaitu tentang kejahatan sedangkan 

pelanggaran dalam KUHP diatur dalam buku III tentang pelanggaran.”  

Dalam kepustakaan hukum pidana terdapat dua pandangan tentang kriteria 

pembagian tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan 

bersifat kuantitatif. Menurut pandangan yang bersifat kulitatif, artinya bahwa 

perbuatan yang dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana setelah adanya Undang-

Undang yang mengaturnya. Kejahatan adalah rechtdelicten, yaitu suatu perbuatan 

yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai tindak pidana tetapi 

telah dirasakan sebagai melawan hukum. Menurut pandangan yang bersifat 

kuantitatif bahwa soal berat atau ringannya ancaman pidana anatara kejahatan dan 

pelanggaran. Pelangggaran adalah wetsdelicten, yaitu suatu perbuatan dapat 

dikatakan melawan hukum ketika ada aturan yang menentukan demikian. 
11

 

Jadi, Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan 

peraturan lalu lintas baik yang dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain 

maupun yang tidak menimbulkan kerugian terhadap orang lain. 

Pelanggaran Lalu Lintas tidak diatur dalam KUHP tetapi mempunyai 

Undang-Undang tersendiri. Akan tetapi menyangkut delik-delik yang disebut dalam 

KUHP, misalnya Pasal 359 KUHP karena kealpaannya menyebabkan orang mati,  

Pasal 360 KUHP karena kealpaannya menyebabkan orang luka berat dan Pasal 409 

KUHP karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan kereta api, trem, 

telegrap, telepon atau listrik sebagian hancur atau rusak.  
                                                             

11
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta : Rineka Cipta, 2015), h.78. 
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Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dan ancaman pidananya yang dilakukan 

oleh pengendara sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009  

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut
12

  : 

1. Kendaraan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang 

telah ditetapkan oleh Kepolisian sebgaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat 

(1) yang diatur dalam Pasal 280, dipidana dengan pidana kurungan paling 

lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500 ribu rupiah. 

2. Tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang diatur dalam Pasal 281, 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda 

paling banyak Rp. 1 juta rupiah. 

3. Pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas 

kepolisian sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (3) yang diatur dalam 

Pasal 282, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau 

denda paling banyak Rp. 250 ribu rupiah. 

4. Pengemudi kendaraan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi 

persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 

(3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) yang di atur dalam Pasal 285 ayat (1), 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda 

paling banyak Rp. 250 ribu rupiah. 

5. Setiap Pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar rambu lalu lintas yang 

diatur dalam Pasal 287 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 

2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500 ribu rupiah. 

6. Setiap pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar aturan batas kecepatan 

paling tinggi atau paling rendah yang diatur dalam Pasal 287 ayat (5), 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling 

banyak Rp. 500 ribu rupiah. 

7. Setiap pengemudi kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi sengan Surat 

Tanda Nomor Kendaraan atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang 

diatur dalam Pasal 288 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 

2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500 ribu rupiah. 

8. Setiap Pengemudi sepeda motor berboncengan lebih dari satu orang  yang 

diatur dalam Pasal 292, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 

bulan atau denda paling banyak Rp. 250. Ribu rupiah 

9. Setiap pengemudi dan penumpang sepeda motor tidak mengenakan helm 

Standar Nasional Indonesia yang diatur dalam Pasal 291 ayat (1), dipidana 

                                                             
12

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 

280-292. 
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dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 

Rp. 250 ribu rupiah. 

10. Setiap pengemudi kendaraan bermotor yang akan membelok atau berbalik 

arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk atau isyarat tangan 

yang diatur dalam Pasal 284, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 

(satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250 ribu rupiah. 

Pelanggaran hukum merupakan salah satu bentuk gejala sosial, tidak berdiri 

sendiri, namun adanya korelasi dari berbagai perkembangan sosial, ekonomi, 

teknologi, hukum serta berbagai perkembangan lainnya terutama di bidang 

transportasi, komunikasi, dan informasi, adalah sebagai akibat sampingan negatif dari 

setiap kemajuan atau perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian 

faktor-faktor yang mempengaruhi orang melanggar hukum, antara lain  : 

a. Faktor Keturunan 

b. Faktor Penyakit Jiwa 

c. Faktor Rumah Tangga/ Keluarga 

d. Faktor Lingkungan. 
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E. Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Menurut bentuk, penelitian ini tergolong Field Research Kualitatif. 

Sedangkan menurut jenisnya, penelitian ini berjenis deskriptif. Penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang yang berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa, kejadian yang 

terjadi sekarang ini. Inti sasaran kualitatif adalah manusia dengan segala kebudayaan 

dan kegiatannya.
29

 

Penelitian ini juga menggabungkan antara penelitian normatif dan penelitian 

empiris. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum 

doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang 

tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum yang 

dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku 

masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Law in book adalah hukum yang 

seharusnya berjalan sesuai harapan atau keinginan, keduanya sering berbeda, artinya 

hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.
30

 

                                                             
29

Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2006), h. 193. 
30

Jonaedi Efendi, dkk, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Depok: Prenamedia 

Group, 2016), h. 123. 
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Sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum 

yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana 

bekerjanya hukum dikehidupan masyarakat. Penelitian hukum empiris biasa juga 

disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan.  

Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada 

dalam masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. 

Menurut bentuk, penelitian ini tergolong Field Research Kualitatif. 

Sedangkan menurut jenisnya, penelitian ini berjenis deskriptif. Penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang yang berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa, kejadian yang 

terjadi sekarang ini. Inti sasaran kualitatif adalah manusia dengan segala kebudayaan 

dan kegiatannya.
31

 

2. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan diteliti, lokasi dari 

penelitian ini adalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Alasan 

peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti ingin melakukan penelitian kepada 

mahasiswa yang berkompeten dibidang hukum. 

 Kampus UIN Alauddin Makassar merupakan sebuah perguruan tinggi yang 

bernotaben Islam dibawah naungan Kementerian Agama RI yang terletak di Sulawesi 

Selatan. Yang kita kenal dengan “Kampus Dakwah dan Peradaban.” Universitas ini 
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Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2006), h. 193. 
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mempunyai beberapa Fakultas yang membidangi keahlian yang berbeda beda. Dari 

sini peneliti mengambil salah satu Fakultas yang berada dalam lingkup Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai lokasi penelitian yaitu fakultas Syariah dan 

Hukum. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. 

Fenomenologi berasal dari kata Yunani “Phaeno” yang berarti mebuat kelihatan atau 

membuat tampak. Logos ilmu atau ucapan. Dengan demikian, fenomenologi dapat 

diartikan ilmu tentang fenomena yang menampakan diri dari kesadaran peneliti. 

Fenomenologi merupakan suatu yang hadir dan muncul dalam kesadaran peneliti 

dengan menggunakan cara tertentu, sesuatu menjadi tampak dan nyata. Penelitian 

fenolenologi selalu difokuskan pada menggali, memahami dan menafsirkan arti 

fenomena. Bogdan dan biklen (1982) mengemukakan bahwa fenomenologi 

merupakan suatu tipe atau jenis penelitian kualitatif yang berusaha memahami makna 

dari suatu peristiwa dan interaksi orang dalam situasi tertentu.
32

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

Sosiologis, dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan meneliti secara langsung ke lapangan. Peraturan yang dimaksud ialah 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

                                                             
32

Bogdan dan Biklen dalam A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan 

Penelitian Gabungan, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 351. 
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C. Sumber Data 

a. Data Primer, yang diperoleh langsung dari proses observasi, wawancara 

dengan informan terkait dan pengumpulan dokumen yang diperoleh di 

lapangan. Adapun yang menjadi Informan adalah sebagai berikut: 

1) Nama : Muhammad Akmal Yasir 

TTL   : Sengkang, 4 Februari 2001 

Jurusan  : Hukum Ekonomi Syariah 

Semester : 3 

Alamat : Sengkang 

2) Nama : Intan Nur Aliza 

TTL : Baturube, 24 Juni 2001 

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah 

Semester : 3 

Alamat : Samata 

3) Nama : Erna Muchlis 

TTL : Luwu Timur, 05 Mei 1998 

Jurusan : Ilmu Hukum 

Semester : 7 

Alamat : Jl. Abdul Kadir Dg Suro 

4) Nama : Saharuddin. R 

TTL : Sabbala 08 April 1997 

Jurusan : Ilmu Hukum 
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Semester : 7 

Alamat : Makassar 

5) Nama : Alif Fahrezy Amsil 

TTL : Jeneponto, 25 Juli 2000 

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum 

Semester : 5 

Alamat : Samata, Gowa 

6) Nama : Fakhri afif  

TTL : Pangkep, 22 Oktober 1997 

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum 

Semester : 9 

Alamat : Samata 

7) Nama : Nur Qalbi Indrayana 

TTL : Batumalonro, 17 Juli 1998 

Jurusan : Ilmu Falak 

Semester : 9 

Alamat : Perumahan Citari Garden 

8) Nama : Andi Molawaliada Patodongi 

TTL : Tompongpatu, 07 Juli 1999 

Jurusan : Ilmu Falak 

Semester : 7 

Alamat : Perum Graha Praja Sayang 
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9) Nama : Umar B 

TTL : Lagading, 01 Februari, 2000 

Jurusan : Hukum Keluarga Islam 

Semester : 5 

Alamat : Sidrap 

10) Nama : Dwiki Aulia Ramadan 

TTL : Maros 18 Desember 1999 

Jurusan  : Hukum Keluarga Islam 

Semester  : 5 

Alamat  : Maros 

11) Nama : Nufaidah 

TTL : Bone, 28 September 2000 

Jurusan : Hukum Tatanegara 

Semester : 3 

Alamat : Bukit Samata 

12) Nama : Muh Akbar Hamsah 

TTL : Makassar, 13 Mei 1999 

Jurusan : hukum tata negara 

Semester : 9 

Alamat : Bukit tamarunang 

b. Data Sekunder, diperoleh dari literature dan kajian kepustakaan berupa 

laporan-laporan penelitian, skripsi, buku, media dan sebagainya. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data sangat diperlukan dalam suatu penelitian, peneliti 

harus mampu menggunakan teknik-teknik dalam proses pengumpulan data agar 

memperoleh data yang akurat sesuai yang diharapkan. Dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a) Observasi langsung (Direct Observation) 

  Observasi langsung (Direct Observation) yaitu data yang didapat melalui 

observasi langsung terdiri dari merinci tentang kegiatan, perilaku, tindakan orang-

orang, serta juga keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal, dan proses 

penataan yang merupakan bagian dari pengalaman manusia yang diamati.
33

 

b) Wawancara 

  Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengjukan 

pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.
34

 Penulis menggunakan teknik 

wawancara tidak terstruktur, artinya dalam melakukan wawancara turun kelapangan 

penulis akan membuka kemungkinan untuk mengembangkan topic pertanyaan dari 

guide interview yang telah disiapkan. Wawancara dilakukan pada informan yang 

menjadi obyek peneelitian dalam hal ini adalah mahasiswa Fakultas Syariah dan 
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Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif , h. 186 
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Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

cetakan ketujuh, 2010), h. 180 
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Hukum UIN Alauddin Makassar. Wawancara dilakukan kepada 14 orang mahasiswa 

perwakilan dari tiap jurusan yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum. Berikut adalah 

nama-nama Informan dalam penelitian ini: 

C) Dokumentasi 

Ialah berupa pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan informasi-informasi 

bukti maupun keterangan (gambar, kutipan dan referensi lainnya) sebagai data yang 

mendukung penelitian. 

E. Teknik analisis data 

  Analisis data yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan 

apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
35

 

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data-data penelitian dengan menggunakan 

Model Miles and Huberman, yakni melalui proses reduksi data (Data Reduction), 

penyajian data (Data Display), Verifikasi (Conclusion Drawing). Adapun penjelasan 

dari masing-masing proses analisis data tersebut sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

  Data dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, perlu untuk dicatat secara 

teliti dan rinci. Untuk itu peneliti melakukan analisa data melalui proses reduksi data. 
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Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif , h.248 
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Adapun dalam proses ini, peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang 

hal-hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya.
36

 

b. Penyajian Data 

  Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay atau 

menyajikan data. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, dan sejenisnya.
37

 Namun dalam hal ini, peneliti menyajikan 

data dalam bentuk uraian singkat mengenai data-data yang telah dipilih sebelumnya. 

Dengan proses ini, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang 

terjadi, dan dapat merencanakan langkah kerja selanjutnya. 

c. Verifikasi Data 

  Langkah ketiga dalam analisis data ini adalah penarikan ksimpulan atau 

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

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal telah didukung  oleh bukti-bukti yang 

valid dan konsisten  ketika peneliti kembali kelapangan penelitian, maka kesimpulan 
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Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 338 
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Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 341. 
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yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang sudah kredibel.
38

 Dengan proses ini 

peneliti berharap dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak 

awal dan mendapatkan hasil kesimpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil UIN Alauddin Makassar 

Sejarah perkembangan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang 

dulu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar melalui beberapa fase 

yaitu: 

a. Fase tahun 1962 s.d 1965 

Pada mulanya IAIN Alauddin Makassar yang kini menjadin UIN Alauddin 

Makassar berstatus Fakultas Cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas 

desakan Rakyat dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan serta atas persetujuan 

Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Menteri Agama Republik Indonesia 

mengeluarkan Keputusan Nomor 75 tanggal 17 Oktober 1962 tentang penegerian 

Fakultas Syari'ah UMI menjadi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Cabang Makassar pada tanggal 10 Nopember 1962. Kemudian menyusul penegerian 

Fakultas Tarbiyah UMI menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Cabang Makassar pada tanggal 11 Nopember 1964 dengan Keputusan Menteri 

Agama Nomor 91 tanggal 7 Nopember 1964. Kemudian Menyusul pendirian 

Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta cabang Makassar tanggal 28 

Oktober 1965 dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 77  tanggal 28 Oktober 

1965. 
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b. Fase tahun 1965 s.d 2005 

Dengan mempertimbangkan dukungan dan hasrat yang besar  dari rakyat dan 

Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan terhadap pendidikan dan pengajaran agama 

Islam tingkat Universitas, serta landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 

1963 yang antara lain menyatakan bahwa dengan sekurang-kurangnya tiga jenis 

fakultas IAIN dapat digabung menjadi satu institut tersendiri sedang tiga fakultas 

dimaksud telah ada di Makassar, yakni Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan 

Fakultas Ushuluddin, maka mulai tanggal 10 Nopember 1965 berstatus mandiri 

dengan nama Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah di 

Makassar dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 79 tanggal 28 Oktober 1965. 

Penamaan IAIN di Makassar dengan “Alauddin” diambil dari nama raja 

Kerajaan Gowa yang  pertama memuluk Islam dan memiliki latar belakang sejarah 

pengembangan Islam di masa silam, di samping mengandung harapan peningkatan 

kejayaan Islam di masa mendatang di Sulawesi Selatan pada khususnya dan 

Indonesia bahagian Timur pada umumnya. Sultan Alauddin adalah raja Gowa XIV 

tahun 1593-1639, (kakek/datok) dari Sultan Hasanuddin Raja Gowa XVI, dengan 

nama lengkap I Mangnga'rangi Daeng Manrabbia Sultan Alauddin, yang setelah 

wafatnya digelari juga dengan Tumenanga ri Gaukanna (yang mangkat dalam 

kebesaran kekuasaannya), demikian menurut satu versi, dan menurut versi lainnya 

gelar setelah wafatnya itu adalah Tumenanga ri Agamana (yang wafat dalam 

agamanya). Gelar Sultan Alauddin diberikan kepada Raja Gowa XIV ini, karena 



40 
 

 
 

dialah Raja Gowa yang pertama kali menerima agama Islam sebagai agama kerajaan. 

Ide pemberian nama “ Alauddin ” kepada IAIN yang berpusat di Makassar tersebut, 

mula pertama dicetuskan oleh para pendiri IAIN “ Alauddin” , di antaranya adalah 

Andi Pangeran Daeng Rani, (cucu/turunan) Sultan Alauddin, yang juga mantan 

Gubernur Sulawesi Selatan, dan Ahmad Makkarausu Amansyah Daeng Ilau, ahli 

sejarah Makassar. 

Pada Fase ini, IAIN (kini UIN) Alauddin yang semula hanya memiliki tiga (3) 

buah Fakultas, berkembang menjadi lima (5) buah Fakultas ditandai dengan 

berdirinya Fakuktas Adab berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 148 Tahun 

1967 Tanggal 23 Nopember 1967, disusul Fakultas Dakwah dengan Keputusan 

Menteri Agama RI No.253 Tahun 1971 dimana Fakultas ini berkedudukan di 

Bulukumba (153 km arah selatan kota Makassar), yang selanjutnya dengan 

Keputusan Presiden  RI No.9 Tahun 1987 Fakultas Dakwah dialihkan ke Makassar, 

kemudian disusul pendirian Program Pascasarjana (PPs) dengan Keputusan Dirjen 

Binbaga Islam Dep. Agama No. 31/E/1990 tanggal 7 Juni 1990 berstatus kelas jauh 

dari PPs IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang kemudian dengan Keputusan Menteri 

Agama RI No. 403 Tahun 1993 PPs IAIN Alauddin Makassar menjadi PPs yang 

mandiri. 

c. Fase Tahun 2005 s.d sekarang 
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Untuk merespon tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan 

mendasar atas lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.2 tahun 

1989 di mana jenjang pendidikan pada Departemen Pendidikan Nasional R.I dan 

Departemen Agama R.I, telah disamakan kedudukannya khususnya jenjang 

pendidikan menegah, serta untuk menampung lulusan jenjang pendidikan menengah 

di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional R.I dan Departemen Agama R.I, 

diperlukan perubahan status Kelembagaan dari Institut menjadi Universitas, maka 

atas prakarsa pimpinan IAIN Alauddin periode 2002-2006 dan atas dukungan civitas 

Akademika dan Senat IAIN Alauddin serta Gubernur Sulawesi Selatan, maka 

diusulkanlah konversi IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar 

kepada Presiden R.I melalui Menteri Agama R.I dan Menteri Pnedidikan Nasional 

R.I. Mulai 10 Oktober 2005 Status Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Alauddin Makassar berubah menjadi (UIN) Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No 57 tahun 

2005 tanggal 10 Oktober 2005 yang ditandai dengan peresmian penandatanganan 

prasasti oleh Presiden RI Bapak DR H Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 

Desember 2005 di Makassar. 

Dalam perubahan status kelembagaan dari Institut ke Universitas, UIN 

Alauddin Makasar mengalami perkembangan dari lima (5) buah Fakutas menjadi 7 

(tujuh) buah Fakultas dan 1 (satu) buah Program Pascasarjana (PPs) berdasarkan 

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 tahun 2006 tanggal 16 Maret 2006, yaitu: 
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1) Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) 

2) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) 

3) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF) 

4) Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) 

5) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) 

6) Fakultas Sains dan Teknologi (FST) 

7) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FIK) 

8) Program Pascasarjana(PPs) 

2. Profil Fakultas Syariah dan Hukum 

Perubahan status kelembagaan dari Institut menjadi Universitas diperlukan 

untuk; pertama, merespon tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan 

mendasar atas lahirnya Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional No.2 

tahun 1989 dimana jenjang pendidikan pada Departemen Pendidikan Nasional R.I 

dan Departemen Agama R.I, telah disamakan kedudukannya khususnya jenjang  

pendidikan menengah; kedua, untuk  menampung lulusan jenjang pendidikan 

menengah dibawah naungan Departemen Pendidikan Nasional R.I dan Departemen 

Agama R.I Atas prakarsa pimpinan IAIN Alauddin periode 2002-2006 dan atas 

dukungan civitas Akademika dan Senat IAIN Alauddin serta Gubernur Sulawesi 

Selatan, maka diusulkanlah konversi IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN 

Alauddin Makassar kepada Presiden R.I melalui Menteri Agama R.I dan Menteri 

Pendidikan Nasional R.I. Mulai 10 Oktober 2005 Status Kelembagaan Institut Agama 
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Islam  Negeri (IAIN) Alauddin Makassar berubah menjadi (UIN) Universitas Islam  

Negeri Alauddin Makassar berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik 

Indonesia No. 57 tahun 2005 tanggal 10 Oktober 2005 yang ditandai dengan 

peresmian penandatanganan prasasti oleh Presiden RI Bapak DR. H. Susilo Bambang 

Yudhoyono pada tanggal 4 Desember 2005 di Makassar. 

Dengan perubahaan status kelembagaan dari Institut ke Universitas, 

berdasarkan Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 5 tahun 2006 tanggal 16 Maret 

2006, ditetapkan pula perubahan dari Fakultas Syariah menjadi Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Alauddin Makassar. Hingga saat ini, Fakultas Syariah dan Hukum 

membina 6 (enam) program studi, yaitu:  

a. Program Studi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan;  

b. Program Studi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan;  

c. Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum; 

d. Program Studi Ilmu Hukum ; 

e. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah; dan  

f. Program Studi Ilmu Falak.
39

 

Adapun yang menjadi Visi dari Fakultas Syariah adalah menjadi Pusat Riset 

dan Pencerahan yang Unggul dalam Ilmu Syariah dan Hukum Berperadaban Islam. 

Sedangkan misinya adalah Melaksanakan pembelajaran dan pengabdian berbasis 
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Sejarah Fakultas Syariah UIN Alauddin Makassar, http://fsh.uin-alauddin.ac.id/tentang. 

Diaksess pada Tanggal 1 Juni 2020, Pukul 15.38 WITA. 
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riset; Meningkatkan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat yang bertaraf nasional dan internasional, menjadi rujukan dalam 

pengembangan peradaban islam; Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk 

meningkatkan kualitas kinerja fakultas; Memberdayakan alumni untuk meningkatkan 

peran dan citra fakultas; Membangun organisasi yang sehat dengan menerapkan 

manajemen akreditasi, penjaminan mutu dan evaluasi diri secara berkesinambungan, 

dengan prinsip tranparansi, otonomi, dan akuntabilitas 

B. Kepatuhan Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin 

Makassar Terhadap Peraturan Lalu 

Kepatuhan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 

terhadap peraturan lalu lintas dipengaruhi oleh faktor yang berbeda-beda. Dari hasil 

penelitian, faktor yang mempengaruhi kepatuhan mahasiswa Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Alauddin Makassar terhadap peraturan lalu lintas yaitu: 

a. Kedisiplinan 

Kedisiplinan merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui 

proses dan serangkaian sikap yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, 

keteraturan dan ketertiban.  

Menurut informan yang bernama Alif Fahrezy Amsil mengatakan bahwa: 

“Kalau masalah kepatuhan mahasiswa terhadap peraturan lalu lintas kiranya 

yang mempengaruhi adalah kedisiplinan, kedisiplinan yang saya maksud 
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adalah mahasiswa yang patuh terhadap peraturan lalu-lintas dikarenakan 

takutnya terhadap sanksi yang terhadap yang melanggar, misalnya kena tilang. 

Jadi mahasiswa yang memahami sanksinya cenderung akan lebih disiplin 

dibandingkan dengan yang mengabaikan sanksinya.”
40

   

Kedisiplinan merupakan hal yang sangat mendasar ketika membahas tentang 

kepatuhan, karena kedisiplinan tersebut, maka aturan akan berjalan dengan baik. 

Tanpa kedisiplinan, mahasiswa akan cenderung mengabaikan aturan yang telah 

berlaku. Ummul Khair menambahkan bahwa salah satu yang mendorong kepatuhan 

mahasiswa dalam mentaati lalu lintas adalah pemahaman mahasiswa akan pentingnya 

kenyamanan dan ketentraman ketika berkendara apalagi hendak menuju ke kampus 

ataupun kembali kerumah setelah menyelesaikan perkuliahan di kampus. 

Hal ini senada dengan apa yang di jelaskan oleh Achmad Ali bahwa salah satu 

alasan seseorang mematuhi peraturan karena adanya rasa takut terhadap sanksi dari 

aturan tersebut, kepatuhan yang seperti ini dinamakan dengan kepatuhan 

compliance.
41

 Menurut salah satu informan ketika diwawancarai mengatakan bahwa 

ketakutan akan sanksi tersebut memacu diri untuk terus disiplin dan taat kepada 

peraturan lalu lintas. 

Kalau saya kak takutka ditilang, jadi selaluka lengkapi surat-suratku, selaluka 

pake helm biar dekatji kosku dari kampus. Kadang juga biar lengkapki 

takutjaki ketemu polisi.
42

 

b. Sarana dan Prasarana 
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Alif Fahrezy Amsil (20 Tahun) Mahasiswa, wawancara, 28 Juni 2020, di Kampus. 
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Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial 
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Selain dari faktor kedisiplinan, yang menjadi faktor selanjutnya adalah sarana 

dan prasarana. Karena dengan sarana dan prasarana yang memadai masyarakat 

terkhusus mahasiswa akan lebih patuh terhadap peraturan lalu lintas. Erna Muchlis 

menjelaskan bahwa: 

“Terkadang kita sebagai pengguna jalan perlu rambu-rambu lalu lintas yang 

memadai sehingga tidak seenaknya di jalanan, sering kali kita melihat ada 

sarana dan prasarana yang tidak berfungsi, contohnya lampu merah. Dengan 

tidak berfungsinya lampu merah ini, tidak ada yang mengatur kendaraan.”
43

 

Selain Erna Muchlis, salah satu informan juga mengatakan bahwa sarana dan 

prasarana merupakan salah satu bagian terpenting dalam pelaksanaan aturan dalam 

hal ini peraturan lalu lintas. 

“biasa toh kak tidak maujaki melanggar, Cuma karena tidak ada rambu-rambu 

jalanan yang jelas. kadang seharusnya dilarangki lewat di satu jalur tapi 

karena tidak ada rambu-rambu akhirnya lewatjaki juga”
44

 

c. Penegak Hukum 

Faktor selanjutnya adalah faktor penegak Hukum. Demi kelancaran 

pelaksanaan suatu peraturan terkhusus Undang-Undang Lalu Lintas, maka yang 

menjadi titk tumpu adalah penegak hukum. Penegak hukum dalam ketentuan 

Undang-Undang lalu lintas adalah Polisi di bidang lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas 

kerap kali terjadi diakibatkan oleh penegakan hukum yang lemah. 

Menurut salah satu informan dari keterangan yang diambil saat wawancara: 
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“Kalau saya lebih melihat kepada aparat penegak hukum, karena walaupun 

rambu-rambu lalu lintas sudah terpasang dan berfungsi dengan baik, namun 

karena kesadaran masyarakat masih kurang masih memungkinkan terjadinya 

pelanggaran, saya sendiri sering tidak menggunakan helm ketika berkendara 

di jalan karena tidak ada polisi yang berjaga”.
45

 

Peranan penting aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian 

merupakan ujung tombak pelaksanaan peraturan atau Undang-Undang Lalu Lintas, 

salah satu informan menjelaskan bahwa terkadang pelanggaran dilakukan karena 

kesengajaan mengingat tidak ada aparat yang berjaga. 

“kadang-kadang saya juga melanggar peraturan lalu lintas, aturan yang sering 

saya langgar adalah tidak membawa surat-surat kendaraan, karena jarak dari 

tempat tinggal menuju kampus lumayan dekat, sehingga saya terkadang malas 

karena tidak adaji juga polisi yang jaga.”
46

 

Dapat disimpulkan bahwa kehadiran aparat penegak hukum di lapangan 

sangat dibutuhkan, mengingat masih ada beberapa masyarakat yang kurang memiliki 

kesadaran hukum sehingga perlu pengawasan yang lebih. 

Melihat hasil wawancara dari sejumlah informan, memberikan indikasi bahwa 

mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar tidak sepenuhnya 

patuh terhadap peraturan lalu lintas, melainkan ada kondisi tertentu sehingga kerap 

kali aturan tersebut diabaikan. 
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C. Kepatuhan Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin 

Makassar Terhadap Peraturan Lalu Analisis Siyasah Syariyyah 

Peraturan diciptakan bukan tanpa alasan, dibuatnya suatu aturan agar dapat 

menciptakan ketertiban dan keadilan bagi setiap manusia, salah satu peraturan yang 

diciptakan oleh pemerinah adalah mengenai tata tertib berlalu lintas yang telah 

dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. Meski telah adanya aturan tersebut, tidak dapat dihindarkan dari 

suatu ketidaksesuaian terhadap apa yang telah diatur dengan yang terjadi pada realita 

yang ada di tengah masyarakat, khususnya dalam berlalu lintas. Salah satu hal yang 

sering kali terjadi berkenaan dengan masalah kedisiplinan serta kesadaran yang 

dimiliki oleh setiap individu dan kelompok-kelompok masyarakat. Dari kurangnya 

kedisiplinan dan kesadaran tersebut sering menimbulkan kecelakaan serta 

pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara. 

Di dalam ajaran Agama Islam memang tidak ada aturan maupun secara 

langsung berkenaan dengan tata cara dan bagaimana seharusnya berlalu lintas. 

Namun beberapa ulama mengajarkan mengenai adab berkendara dan berjalan yang 

baik menurut Islam
47

. Dalam pandangan maqasid syariah, menaati peraturan lalu 

lintas sama dengan menegakkan maslahat. Dalam pandangan ‘Izz al-Din ‘Abd al-

Salam, maslahah itu identik dengan al-khair (kebajikan), al-naf‘ (kebermanfaatan), al-
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husn (kebaikan).
48

 Sementara Najm al-Din al-Tufi berpendapat bahwa makna 

maslahah dapat ditinjau dari segi ‘urfi dan syar’i. Menurut al-Tufi, dalam arti ‘urfi, 

maslahah adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan, seperti 

perniagaan yang merupakan sebab yang membawa kepada keuntungan, sedang dalam 

arti syar’i, maslahah adalah sebab yang membawa kepada tujuan al-Syari’, baik yang 

menyangkut ibadah maupun muamalah.
49

 

Asy-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan-tujuan syariat (maqasid) terklasifikasi 

pada tiga hal, yaitu: mewujudkan kemaslahatan dengan menjamin kebutuhan 

daruriyah (primer), memenuhi kebutuhan hajjiyah (sekunder) dan memenuhi 

kebutuhan tahsiniyyah (tersier/pelengkap).
50

 Dalam al-Muwafaqat disebutkan bahwa 

kebutuhan daruriyah (primer) terklasifikasi dalam lima pilar, yaitu menjaga agama 

(hifz ad-Din), menjaga jiwa (hifz an-Nafs), menjaga keturunan (hifz an-Nasl), 

menjaga harta (hifz al-Mal) dan menjaga akal (hifz al-Aql).
51

 Sebagian ulama ada 

yang menambah menjaga kehormatan (hifz al-‘Ird) untuk menggenapkan kelima al-

maqasid itu menjadi enam tujuan pokok/primer atau keniscayaan.
52
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Adapun perintah menaati peraturan lalu lintas dalam Islam antara lain: 

memberikan nilai kasih sayang, memberi nilai manfaat dan keadilan. Pertama, 

memberi nilai kasih sayang, Perwujudan dari nilai kasih sayang dalam berlalu lintas 

diwujudkan dengan saling menghormati yang terdapat dalam QS. an-Naml: 27/18-19: 

ك نكَ مأ لََ  ل واْ مَسَ  خ  ل  ٱدأ أيَُّهاَ ٱلنَّمأ
َٰٓ لةَٞ يَ  ل  قاَلتَأ نمَأ اْ عَلىَ  وَاد  ٱلنَّمأ َٰٓ إ ذَآَٰ أتَوَأ حَتَّى 

ل هاَ وَقاَلَ رَبِّ يحَأ  ن قوَأ كٗا مِّ ونَ فتَبَسََّمَ ضَاح  ر  ع  ن ود ه ۥ وَه مأ لََ يشَأ ن  وَج  مَ  ليَأ مَنَّك مأ س  ط 

ل حٗا  مَلَ صَ  ل دَيَّ وَأنَأ أعَأ تَ عَليََّ وَعَلىَ  وَ  عَمأ مَتكََ ٱلَّت يَٰٓ أنَأ ك رَ ن عأ ن يَٰٓ أنَأ أشَأ ز عأ أوَأ

مَت   ن ي ب رَحأ
لأ خ  ه  وَأدَأ ضَى  ينَ  ترَأ ل ح  كَ ٱلصَّ  باَد   كَ ف ي ع 

Terjemahnya: 

“18. hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: 

Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak 

diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari"; 

19. Maka Dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) Perkataan semut 

itu. dan Dia berdoa: "Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri 

nikmat mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang 

ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan 

masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu 

yang saleh". 

Selain itu, terdapat juga sifat tawadhu’ rendah hati seperti yang terdapat dalam 

QS. al-Furqon/25:63:  

ينَ  ن  ٱلَّذ  مَ  حأ باَد  ٱلرَّ ه ل ونَ قاَل واْ  وَع  جَ  نٗا وَإ ذَا خَاطَبهَ م  ٱلأ ض  هوَأ رَأ ش ونَ عَلىَ ٱلۡأ يمَأ

مٗا    سَلَ 

Terjemahnya: 

63. dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang 

yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil 

menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) 

keselamatan. 
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Dalam hal lain terdapat pula sifat  tidak sombong dan tidak angkuh, ketentuan 

ini terdapat dalam QS. Lukman/31:18: 

بُّ ك لَّ  َ لََ ي ح   إ نَّ ٱللَّّ
اۖۡ ض  مَرَحا رَأ ش  ف ي ٱلۡأ رأ خَدَّكَ ل لنَّاس  وَلََ تمَأ وَلََ ت صَعِّ

ورٖ   تاَلٖ فخَ  خأ  م 

Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) 

dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri” 

. Perilaku menghormati sesama pengguna jalan dalam berlalu lintas telah 

diajarkan al-Quran melalui kisah Nabi Sulaiman dengan sekawanan semut yang 

melintas di jalan. Allah mengajarkan bagaimana sikap Nabi Sulaiman ketika melihat 

sekawanan semut yang melintas yaitu dengan mendahulukan sekawanan semut. Sikap 

menghormati sesama pengguna jalan telah dicontohkan oleh utusan-Nya. Secara 

mufhumnya dipahami, dengan sekawanan semut saja Nabi Sulaiman menghargai dan 

saling berbagi jalan, apalagi dengan sesama manusia lainnya. 

Nilai yang kedua, yaitu nilai kemanfaatan, dengan mentaati peraturan lalu 

lintas, maka sama dengan memberikan kemaslahatan umum yang merupakan tujuan 

syariat. Dengan kondisi yang seperti ini maka akan tercipta saling ta’awun 

sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Maidah/5:2: 

 
َٰٓ قلََ  يَ وَلََ ٱلأ هدَأ حَرَامَ وَلََ ٱلأ رَ ٱلأ ئ رَ ٱللَّّ  وَلََ ٱلشَّهأ

َٰٓ لُّواْ شَعَ  ينَ ءَامَن واْ لََ ت ح  أيَُّهاَ ٱلَّذ 
َٰٓ ئ دَ يَ 

ت مأ وَلَََٰٓ ءَ   وَإ ذَا حَللَأ
نٗا  وَ  بِّه مأ وَر ضأ ن رَّ لًٗ مِّ ونَ فضَأ تغَ  حَرَامَ يبَأ تَ ٱلأ بيَأ ينَ ٱلأ آَٰمِّ

ر مَنَّك مأ شَنَ   وَلََ يجَأ
 
طَاد واْ حَرَام  أنَ فٱَصأ د  ٱلأ ج  مَسأ وك مأ عَن  ٱلأ مٍ أنَ صَدُّ ان  قَوأ َّ  ّ
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وَ  ب رِّ وَٱلتَّقأ
 وَتعََاوَن واْ عَلىَ ٱلأ

ْۘ
تدَ واْ ن   وَٱتَّق واْ تعَأ وَ  دأ ع  م  وَٱلأ ثأ  وَلََ تعََاوَن واْ عَلىَ ٱلۡأ 

ۡۖ ى 

قاَب    ع  يد  ٱلأ َ شَد  َۖۡ إ نَّ ٱللَّّ  ٱللَّّ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, 

dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) 

binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) 

mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka 

mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah 

menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali 

kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi 

kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). 

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. 

Maka dari itu perintah atau adab berkendara di jalan antara lain, yaitu: a) 

menundukkan pandangan termasuk dengan tidak memarkir kendaraan di bahu jalan, 

berkerumun sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas; b) menyingkirkan 

halangan atau menghindarkan gangguan, bukan hanya menyingkirkan barang atau 

penghalang yang mengganggu jalanan. Namun juga tidak menjadi penyebab 

gangguan dengan tidak membuang sampah di jalan yang menyebabkan bau busuk 

menyebar, tidak membunyikan klakson secara berlebihan, tidak merampas apa yang 

dibawa seseorang, tidak membanjiri jalan dengan air supaya membasahi kaki orang 

yang lewat, menyebarkan paku atau duri, mempersempit jalan dengan membuat 

majelis tempat duduk (tongkrongan) yang dapat mengganggu pengguna jalan dan 

seterusnya; c) Menjawab salam –menyebarluaskan kedamain (do’a) -, antara lain 

dengan saling menghormati sesama pengguna jalan, memberi peluang bagi orang 

yang memintanya sebagaimana mobil ambulan, pemadam kebakaran, menunjukkan 
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wajah berseri (ramah), mengungkapkan rasa terima kasih walaupun hanya dengan 

melambaikan tangan dan lain sebagainya; d) Amar makruf nahi mungkar, berupa 

mengajak kepada kebaikan dan menghalangi dari kemungkaran secara umum yang 

menunjukkan kebaikan akhlak dari seorang muslim. 

Ketiga, keadilan. Dalam lalu lintas prinsip ini berkaitan dengan penegakan 

hukum dalam berlalu lintas. Nilai keadilan sudah selayaknya menjadi hal yang harus 

didengungkan. Bukan hanya dalam hal lalu lintas, namun dalam segala hal yang 

berkaitan dengan kehidupan manusia terkait keseimbangan hidup di dunia-akhirat. 

Perintah berlaku adil menjadi sebuah prinsip universalitas agama Islam sebagaimana 

dalam al-Quran, al-‘adlu, al-mizaanu dan al-qishtu, yang semuanya berarti keadilan. 

Nilai dasar keadilan dikonkretisasi dalam hubungan persamaan hukum untuk 

mewujudkan kedisiplinan. Hak-hak sebagai pengguna jalan, yakni sama-sama 

pengguna jalan, sama-sama mendapatkan sanksi yang tegas jika melakukan 

pelanggaran, sama-sama pantas mendapatkan jaminan hukum. Sifat dasar peraturan 

itu dibuat untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan 

peraturan berdasarkan sifat berlaku umum, sehingga tidak pandang bulu. Artinya 

diperuntukkan bagi setiap anggota masyarakat yang menjadi sasaran termasuk juga 

bagi si pembuat peraturan tersebut 

D. Faktor-faktor yang menghambat Kepatuhan Mahasiswa Fakultas Syariah 

dan Hukum UIN Alauddin Makassar Terhadap Peraturan Lalu Lintas 
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Patuhnya seseorang terhadap hukum tidak lain didorong karena adanya 

kepentingan masing-masing, sehingga hukum dipandang sebagai senjata untuk 

mempertahankan kepentingan tersebut. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya 

manusia hidup berdampingan dengan kepentingan yang berbeda-beda dan 

dimungkinkan kepentingan tersebut saling bertentangan antara satu dengan yang 

lainnya. Namun, dalam kondisi tertentu seseorang bisa saja melanggar kepatuhan 

tersebut untuk mendahulukan kepentingannya. 

Dalam ruang lingkup penghambat atau yang menghambat Kepatuhan 

mahasiswa UIN Alauddin Makassar dalam berlalu lintas dipengaruhi beberapa faktor, 

Umar. B ketika diwawancarai dengan pertanyaan apakah anda pernah melanggar 

peraturan lalu lintas dan apa yang menyebabkan anda melanggar?, dia menjelaskan 

bahwa dirinyapun pernah melakukan pelanggaran salah satu yang menjadi 

penghambat kepatuhan mahasiswa terhadap peraturan lalu lintas adalah kurangnya 

kesadaran hukum, walaupun mahasiswa memiliki pemahaman lebih akan pentingnya 

kenyamanan dan ketentraman ketika berkendara apalagi hendak menuju ke kampus 

ataupun kembali kerumah setelah menyelesaikan perkuliahan di kampus, akan tetapi 

hal tersebut sering diabaikan.  

“Terkadang saya tauji kalau disana ada peraturan dilarang putar balik 

tapi tetapja langgarki kak, biasa juga sengaja tidak pake helm bukan 

tidak ada helm tapi memang kalo lagi malaska biasana tidak kupake 

helmku.”
53
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Pendapat serupa juga disampaikan oleh Nufaidah namun lebih dari sudut 

pandang perempuan. Dia menyampaikan bahwa: 

“Kadang bawaja helm kak tapi sengaja tidak kupake, takutka rusak 

jilbabku kak, ditaumi toh, sudah lama-lama pake jilbab baru haruski 

pake helm capekjaki itue.”
54

 

Faktor selanjutnya yang menjadi penghambat adalah faktor kondisi, faktor 

kondisi ini sendiri dimaknai dengan ada kepentingan yang sangat mendesak sehingga 

mahasiswa melanggar ketentuan berlalu lintas. Dwiki Aulia Ramadan menjelaskan 

bahwa salah satu alasan sehingga dia melakukan pelanggaran adalah keadaan tergesa-

gesa sehingga terkadang lupa untuk memakai helm. 

“Kalau buru-buruma kak biasanya kulupa pake helm, itupun buru-buru 

karena terlambatma kekampus jadi kadang langsungja pergi kekampus 

tidak kupedulikanmi bilang pake helmka atau tidak”
55

 

 Selain itu, Fakhri afif juga menjelaskan bahwa dengan sarana dan prasarana 

yang kurang lengkap dalam hal ini adalah rambu-rambu lalu lintas memungkinkan 

pengendara untuk melakukan pelanggaran. 

“Kadang juga ada rambu-rambu lalu lintas yang sudah tua skalimi kak, tidak 

keliatanmi petunjuknya, jadi biasanya terus-terusjaki”.
56

 

Sementara itu, Supriadi menambahkan bahwa faktor yang menghambat 

mahasiswa mematuhi peraturan lalu lintas adalah kesadaran mahasiswa itu sendiri 

sebagai orang yang terpelajar yang kadang terabaikan, sehingga motivasi untuk lebih 
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taat terhadap hukum agak kurang. Sedangkan Muh Akbar Hamsah menjelaskan 

bahwa salah satu faktor penghambat mahasiswa untuk mentaati hukum adalah adanya 

oknum penegak hukum yang kurang tegas dalam melaksanakan tugasnya, sehingga 

para pengendara melanggar dikarenakan adanya sanksi yang harus diterima hanya 

berupa tindakan di lapangan apabila melanggar peraturan lalu lintas.
57

 

Sedangkan Andi Molawaliada Patodongi mengemukakan pendapat yang 

berbeda dari sebelumnya, dia mengatakan bahwa salah satu yang menghambat 

kepatuhan  mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar terhadap 

peraturan lalu lintas adalah kurangnya kesadaran hukum, mahasiswa dikenal dengan 

dasar pendidikan yang notabene sebagai mahasiswa hukum yang secara otomatis 

harus mampu memahami hukum baik dari segi substansial ataupun materil, dengan 

pemahaman tersebut akan menciptakan kesadaran hukum, namun hal ini masih 

dianggap kurang. 

“Biasa memang banyak yang tidak sadar kak, na anggap dirinya mahasiswa, 

jadi nafikir kalo melanggarki bisaji na akal-akali itu polisi, itupun kalo 

memang ada polisi yang jaga.”
58

 

Masalah kesadaran hukum merupakan objek kajian penting terkhusus dalam 

pelaksanaan hukum di masyarakat. Dengan berlandaskan bahwa hukum yang baik 

adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia. Oleh karena itu, sangat 

penting kiranya untuk menumbuhkan kesadaran hukum itu sendiri sehingga 
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masyarakat dapat memahami eksistensi atau keberadaan suatu hukum ditengah-

tengah kehidupan bermasyarakat.
59

  

Pada hakikatnya Kesadaran Hukum merupakan suatu Kesadaran akan Hal 

yang benar dan yang salah, sehingga seseorang dapat membedakan kedua Hal 

tersebut. Asas Hukum yang berbunyi “setiap orang dianggap tahu akan undang-

undang” menunjukkan bahwa Kesadaran Hukum itu pada dasarnya ada pada diri 

Manusia. Asas Hukum merupakan persangkaan, merupakan cita-cita, sebagai sesuatu 

yang tidak nyata, sebagai presumption yang banyak terdapat di dunia Hukum. Setiap 

orang di anggap tahu akan undang-undang agar melaksanakan dan menghayatinya, 

agar kepentingan diri sendiri dan Masyarakat terlindungi terhadap gangguan atau 

bahaya dari sekitarnya.
60

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa adapun yang menjadi penghambat Kepatuhan 

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar Terhadap 

Peraturan Lalu Lintas dipengaruhi oleh beberapa Faktor antara lain: 

1. Faktor Kondisi 

Kegiatan mahasiswa dikampus tidak hanya mengikuti perkuliahan melainkan 

ada beberapa mahasiswa yang melakukan perhimpunan di dalam organisasi sehingga 

terkadang dalam organisasi tersebut ada rapat yang sifatnya dadakan sehingga dengan 
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sifat dadakan tersebut, mahasiswa terkadang lalai dengan tidak menggunakan 

kelengkapan berkendara, seperti Helm. 

2. Kurangnya Kesadaran Hukum 

Sebagai mahasiswa harusnya lebih sadar hukum, karena mahasiswa 

merupakan kaum terpelajar yang harusnya memberikan contoh kepada masyarakat 

umum. 

3. Kurangnya Pengawasan yang dilakukan oleh penegak hukum 

Ketika berbicara penegakan hukum, maka yang menjadi masalah adalah 

mengenai pengawasan setelah hukum itu diberlakukan, mahasiswa tterkadang sengaja 

untuk tidak menggunakan kelengkapan berkendara karena merasa bahwa tidak ada 

yang mengawasi, dan secara otomatis mahasiswa cenderung mengabaikan sanksi dari 

peraturan lalu lintas tersebut. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa adanya faktor penghambat tersebut, 

patut kiranya dibangun sinergitas antara mahasiswa dan penegak hukum, memberikan 

sosialisasi terkait bahaya di jalanan, sanksi bagi pelanggaran di jalanan, dan juga 

pentingnya berkendara secara aman. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kepatuhan mahasiswa Syariah dan Hukum dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain: ketaatan seseorang terhadap aturan disebabkan rasa 

ketakutan terhadap sanksi dari aturan tersebut; Ketaatan terhadap aturan 

disebabkan oleh takutnya hubungan baik dengan pihak lain menjadi rusak; 

dan ketaatan yang dilandasi dengan perasaan bahwa aturan tersebut sesuai 

dengan nilai-nilai instristik yang dianutnya. 

2. Kepatuhan mahasiswa terhadap peraturan lalu lintas dari kacamata siyasah 

syari’iyah harus dilandasi dengan beberapa nilai yaitu nilai kasih sayang, 

nilai kemanfaatan dan nilai keadilan.  

3. Adapun faktor yang menghambat kepatuhan mahasiswa Syariah dan 

Hukum terhadap peraturan lalu lintas adalah Kesadaran Hukum, Sarana 

dan Prasarana yang kurang memadai serta pemahaman yang kurang 

mumpuni tentang peraturan lalu lintas dan penegakan hukum yang kurang 

tegas.  

B. Implikasi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan implikasi yang mencakup dua hal yaitu 

secara teoritis dan praktis. Secara teoritis yaitu memberikan konstribusi bagi 

perkembangan teori-teori hukum tata negara di Indonesia. Secara Praktis yaitu 
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diharapkan penelitian ini memberikan penguatan terhadap Pelaksanaan Undang-

Undang Lalu Lintas yang ditemukan selama penelitian. 

1. Secara teoritis 

Menghadirkan perspektif baru tentang Implementasi Undang-Undang Lalu 

Lintas di kalangan Mahasiswa. Selama ini para pakar tata negara hanya melakukan 

pendekatan kepada hukum positif saja, tanpa melirik pengimplementasian, padahal 

produk hukum baru dikatakan efektif ketika pengimplentasiannya sesuai dengan yang 

diharapkan undang-undang. 

2. Secara Praktis 

Memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum dalam kaitannya 

dengan Lalu Lintas terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yaitu memaksimalkan sosialisasi kepada 

mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar secara universal 

bukan secara parsial. Memberikan informasi kepada Mahasiswa tentang pentingnya 

mematuhi peraturan Lalu Lintas. 
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