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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

) Sa ṡ es ث
dengan

 titik di atas) 

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titk di 

bawah) 

 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 ص

es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ ض

de (dengan titik di 

bawah) 

 Ta ṭ ط

te (dengan titik di 

bawah) 

 Za ẓ ظ

zet (dengan titk di 

bawah) 

 ain „ apostrof terbalik„ ع
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. 

Jika ia terletak ditengah 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: 

 

 

 fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em م

 nun N En ن

 wau W We و

 ha H Ha ه

 hamzah , Apostof ء

 ya Y Ye ي

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 ḍammah U U ا َ
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

1. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭahyang hidup atau 

mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā‟ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah an yā‟ Ai a dan i ىَ 

و  َ  fatḥah dan wau Au a dan u ى 

Harkat dan 

Huruf 
Nama Huruf dan Tanda Nama 

 ا َ…I…ى..ا | ...
fatḥahdan alif atau 

yā‟ 
Ā a dan garis di atas 

 kasrahanyā‟ I i dan garis di atas ى

 ḍammahdan wau Ū u dan garis di atas وى



 
 

xii 
 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭahdiikuti 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  ىber-

tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (  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 translasi huruf hamzah menjadi opostrop (‟) 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 Indonesia, atau sudah sering 

ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi 

diatas. 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 partake huruf jarr dan huruf lainnya atau 

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

hamzah.  

Adapun tā‟ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ 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 
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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). 
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ABSTRAK 

Nama : Yosie Supriadi 

NIM : 10200116103 

Judul      : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penggunaan Alat Peraga  

                   Kampanye Dalam Meningkatkan Pastisipasi Masyarakat Dalam 

                   Pemilihan Bupati Di Kabupaten Bulukumba 

 

Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap 

Penggunaan Alat Peraga Kampanye Dalam Meningkatkan Pastisipasi Masyarakat 

Dalam Pemilihan Bupati Di Kabupaten  yaitu (1)Bagaimana pandangan siyasah 

dusturiyah terhadap alat peraga kampanye dalam pemilihan bupati di Kabupaten 

Bulukumba?(2) Bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap alat peraga 

kampanye dalam pemilihan bupati di Kabupaten Bulukumba? 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif lapangan  dengan 

sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian di lapangan dengan 

melakukan wawancara, dokumen  dan website resmi Pengadilan Negeri Makassar 

serta Jurnal ilmiah maupun artikel yang relevan dengan menggunakan analisis 

kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan 

teologis normatif syar‟i. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Alat peraga kampanye berisi gambar dan 

tulisan memiliki fungsi yang sangat penting dalam menyampaikan tagline, visi dan 

misi calon kandidat yang akan ikut serta dalam pemilu, dimana alat peraga kampanye 

dirancang secara spesifik agar memudahkan masyarakat untuk melihat dan menilai 

calon kadidat. Alat peraga kampanye dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat 

dalam pemilihan umum di kabupaten bulukumba terbukti bahwa persentase pemilih 

meningkat setiap tahunnya. (1) Siyasah dusturiyah memandang bahwa seseorang 

yang memuji diri dan meminta kekuasaan itu diperbolehkan apabila ia telah 

memenuhi syarat- syarat sebagai pemimpin dan sanggup untuk bersikap adil. 

Implikasi penelitianadalah  (1) Diharapkan bagi Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) untuk membatasi penyediaan alat peraga kampanye agar tidak dipasang di 

pepohonan dengan tujuan menjaga kelestarian alam.(2) Diharapkan untuk 

memberikan pemahaman bagi para calon dalam pemilihan umum beserta tim sukses 

calon untuk memahami regulasi mengenai alat peraga kampanye. Agar dalam 

penyediaan alat peraga kampanye dapat dimaksimalkan dengan mentaati aturan yang 

ada. 

. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakanga Masalah 

Dalam sebuah peradaban moderen, tidak ada satupun negara yang lepas dari 

sebuah tatanan berupa norma yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan 

negara.
1
 Negara Indonesia adalah negara hukum dan negara yang menganut prinsip 

demokrasi. Berbicara tentang negara, tidak akan terlepas dalam konteks politik, baik 

sebagai sebuah sistem pengaturan pemerintahan, maupun sebagai sebuah otoritas atau 

kekuasaan dalam sebuah negara.
2
  Hal ini kemudian termaktub di dalam UUD 1945 

yang telah membawa perubahan besar bagi sistem politik dan penyelenggaraan 

kekuasaan yang bertujuan untuk mencapai cita negara hukum dan konstitualisme di 

indonesia. Perubahan tersebut memberi negara hukum indonesia kebebasan bagi 

setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak asasi, 

menjalankan prinsip-prinsip demokrasi serta mendapatkan jaminan peradilan secara 

rigid yang diatur dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945
3
. 

Dalam konsep civil society, demokrasi dalam kehidupan suatu bangsa 

merupakan prasyarat tercapainya kebebasan rakyat dalam pencapaian hak-hak 

                                                           
1 Fadli Andi Natsif, Pancasila Dalam Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia, Jurisprudentie 

Vol. IV No 2 (Desember 2017), h. 122 
2 Kurniati, Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam, al-fikr 17, 

no 1 (2013), h. 179 

 3Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, 

Bab 2 Pasal 2, h.5. 
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politiknya.
4
 Sementara itu, dalam Hak asasi manusia juga diatur mengenai hak politik 

manusia. Prioritas relatif terhadap hak-hak ekonomi dan sosial dengan hak-hak politik 

dan hak-hak sipil.
5
 

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis pemegang kekuasaan haruslah 

bertangguangjawab kepada rakyat. Kekuasaan diperoleh melalui sistem pemilihan 

umum yang bebas. Perkembangam politik suatu negara merupakan sutau hal yang 

sangat penting dalam mengamati dan menganalisis proses kelembagaan politik yang 

sah. Sebagai konsekuensi logis bagi bangsa indonesia, maka tidak saja melihat 

perubahan yang terjadi dalam sikap dan tingkah laku politik masyarakat secara 

keseluruhan. Namun juga perlu memperhatikan perubahan yang terjadi dalam sikap 

dan tingkah laku politik golongan elite.
6
 

Pemilu merupakan sarana lansung bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

mempengaruhi pengambilan keputusan.
7
 Pemilu dalam negara demokrasi merupakan 

salah satu unsur yang sangat penting karena salah satu parameter mengukur 

demokratis tidaknya suatu negara merupakan bagian perjalanan pemilu yang 

dilaksanakan oleh negara tersebut.
8
 Adanya partai politik cukup berpengaruh pada 

                                                           
4 Kurniati, Sistem Politik Demokrasi  Dalam Bias Hegemoni Negara:  Telaah Gagasan Politik 

Antonio Gramsci, al-daulah VII, nomor 2, (desember 2018), h.289 
5 Fadli andi natsif, perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif negara hukum Indonesia, 

al-Risalah XIX No.1 (Mei 2019), h. 151. 

 6Alfian, Politik Kebudayaan Dan Manusia Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1981), h.8 

 7Harrys Pratma Teguh Dan Asnawi, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 

Membangun Moralitas Warga Negara Dengan Pancasila Antara Harapan Dan Kenyataan, Cetakan 

Pertama (Yogyakarta: Leutika Prio, 2013), h.308. 

 8G. Sorensen, Demokrasi Dan Demokratisasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h.1. 
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demokrasi sebab salah satu fungsi partai politik adalah sarana untuk menyalurkan 

aspirasi-aspirasi dari masyarakat.
9
 

Pemilu merupakan suatu bentuk implementasi dari demokrasi yang berfungsi 

sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara 

yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat 

mengatsnamakan rakyat. Pemilu juga terkait dengan prinsip negara hukum, karena 

melalui pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak menciptakan 

produk hukum dan melakukan pengawasan dan pelaksanaan kehendak-kehendak 

rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut. Hak asasi rakyat dapat 

disalurkan dengan adanya pemilu, demikian juga halnya dengan hak untuk sama 

didepan hukum dan pemerintahan.
10

 

Pemilihan umum yang demokratis harus dengan cara adil, dalam hal ini 

pemimpin atau penyelenggara pemilu tidak berpihak pada siapapun, sebagaimana 

dijelaskan dalam QS. Al-Maidah/5:8 :  

هِ شُهَدَاۡ  ا قـَوَّا امِيۡ  نوُۡ  ا كُوۡ  نَ ا مَنُوۡ  ي ٰـۤايَّـُهَا الَّذِي مٍ ۡ  شَنَا نُ قَو ۡ  رمَِنَّكُمۡ  وَلََ يَج ۡ    طِ ۡ  قِسۡ  ءَ باِلۡ  نَ للِّ 
هَ  اِنَّ  ۡ   اللّ هَ  وَاّـََقُوا  و ىۡ  للِتَّق رَبُ ۡ  اَق هُوَ  اۡ  دِلُوۡ  اعِ ۡ   اۡ  دِلُوۡ   ََ ى اَ لََّ ۡ  عَل   نَ ۡ  مَلُوۡ  ََ  بِاَ ۡ  ر  ۡ  خَبِ  اللّ   

 

Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 

menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan 

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu 

                                                           
9 Sabri, hamzah hasan, PELEMAHAN EKSISTENSI PARTAI POLITIK PASCA BERLAKUNYA  

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011, jurnal siyasatuna II nomor 3 (September 2020), h.571  

 10M. Mahfud, Didalam Buku Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi (Yogyakarta: Gama Media, 

1999), h.221-222. 
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untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 

takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnaya Allah maha mengetahui 

apa yang kamu kerjakan. 

 

Ayat ini merupakan lanjutan pesan-pesan ilahi di atas, hai orang-orang yang 

beriman, hendaklah kamu menjadi Qawwamin, yakni orang-orang yang selalu dan 

bersungguh-sungguh menjadi pelaksana yang sempurna terhadap tugas-tugas kamu, 

terhadap wanita, dan lain-lain dengan mengakkan kebenaran demi karena Allah serta 

menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap suatu 

kaum, mendorong kamu berlaku tidak adil, tidak terhadap keluarga istri kamu yang 

Ahl al-kitab itu maupun terhadap selain mereka. Berlaku adillah kepada siapapun 

walau atas dirimu sendiri karena ia, yakni adil itu, lebih dekat kepada takwa yang 

sempurna daripad selain adil dan bertakwalah kepada Allah, sesuangguhnya Allah 

maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
11

 

Dalam serangkaian kegiatan pelaksanaan pemilu ada salah satu kegiatan yang 

disebut masa kampanye. Kegiatan kampanye merupakan tahapan yang diberikan 

kepada semua pasangan calon untuk mensosialisasikan visi, misi dan program serta 

meyakinkan massa pendukung. Melalui kegiatan kampanye, para calon dan partai 

politik berupaya mempengaruhi masyarakat dalam pengambilan keputusan misalnya 

mempengaruhi masyarakat dengan janji-janji supaya mereka terpilih sebagai 

pemimpin. Pesan yang disampaikan berupa ajakan dan ide yang mempengaruhi 

pemilih bahwa mereka lebih baik dibandingkan calon lainnya. Dalam rangka 
meraih

 

dukungan suara sebanyak-banyaknya, peserta atau calon diperbolehkan untuk 

                                                           
 11M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah Pesan, (Jakarta: Lentera Hati, 2002). h.3.  
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kampanye melalui media massa cetak ataupun lembaga penyiaran. Pesan kampanye 

dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang 

bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif maupun melalui media 

internet dalam hal ini website yang bersifat online yang dimaksud untuk 

menyampaikan pesan kampanye kepada khalayak luas.
12

 

Menjelang pemelihan kepala daerah, Komisi Pemilihan Umum merupakan 

lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
13

 

Dalam penyelenggaraan pemilu KPU mengeluarkan pedoman pelaksanaan pengadaan 

alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye merupakan media cetak yang 

digunakan oleh caleg sebagai instrumen untuk mengkomunikasikan peran serta lebih 

dari itu untuk melakukan iklan persuasi terhadap calon konstituen.
14

 

Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka segala hal harus 

didasarkan pasa hukum yang berlaku.
15

 Dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 4 

tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan kampanye alat peraga tidak diperbolehkan 

ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit, ataupun tempat pelayanan kesehatan, 

gedung pemerintahan, lembaga pendidikan, jalan-jalan protokol, jalan bebas 

hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan. 

                                                           
 12Cindar Bumi Makmur, Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilukada 

Kabupaten Luwu 2018, skripsi, (Makassar: Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin, 

2018), h. 4.  

 13Legowo, Panduan Menjadi Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Menghadapi Pemilu (Jakarta: 

Praninta Offset), h. 53.  

 14Kurnia Perdana, Efektivitas Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif, Jurnal 

Wacana Politik, vol. 4, no. 1 (Maret 2019), h. 46.  
15 Hariadi, Nila sastrawati, peraturan daerah nomor 5 tahun 2006 tentang bantuan keuangan 

partai politik di kabupaten takalar (perspektif siyasah syar‟iyyah), siyasatuna II, nomor 2 (Mei 2020), 

h. 243-244 
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Penggunaan alat peraga merupakan alternatif paling populer digunakan oleh 

para pasangan calon dan legal menurut peraturan KPU. Akan tetapi banyak pasangan 

calon pemimpin mengabaikan aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU seperti 

banyaknya menggunakan alat peraga kampanye di sarana umum ataupun 

dipepohonan. Dengan demikian berdasarkan pembahasan di atas, adapun judul dalam 

proposal ini, yaitu “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penggunaan Alat 

Peraga Kampanye Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam 

Pemilihan Bupati di Kabupaten Bulukumba”.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian ini adalah Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap 

Penggunaan Alat Peraga Kampanye Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat 

Dalam Pemilihan Bupati di Kabupaten Bulukumba. 

1. Fokus Penelitian 

a. Siyasah Dusturiyah 

b. Alat Peraga Kampanye 

c. Pemilihan Umum 

2. Deskripsi Fokus 

a. Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah 

perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas konsep-konsep konstitusi, 

legislasi, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam 

perundang-undangan tersebut. 
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b. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang membuat visi, misi 

program dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar 

peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk 

mengajak orang memilih peserta pemilih tertentu. 

c. Pemilihan umum adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik 

tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden/eksekutif, 

wakil rakyat/legislatif diberbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dikemukakan pokok 

masalah penelitian ini yakni bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap 

penggunaan alat peraga kampanye dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pemilihan bupati di Kabupaten Bulukumba. Dari pokok masalah tersebut, ditarik sub 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana fungsi alat peraga kampanye dalam meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pemilihan bupati di Kabupaten Bulukumba ? 

2. Bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap alat peraga kampanye 

dalam pemilihan bupati di Kabupaten Bulukumba? 

D. Kajian Penelitian Terdahulu 

1. Cindar Bumi Makmur, “Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye 

Pada Pemilukada Kabupaten Luwu 2018”, skripsi, (Makassar: Fak. 

Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar, 2018). Skripsi ini membahas tahapan persiapan Pemilukada dengan 
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sosialisasi tentang pedoman pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye 

yang berdasarkan PKPU No. 4 Tahun 2017 yang di mana masih ada 

pemasangan alat peraga kampanye disembarang tempat, yang tidak sesuai 

dengan berdasarkan PKPU. Akan tetapi dalam skripsi ini tidak membahas 

tentang fungsi alat peraga kampanye dalam meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pemilihan bupati di Kabupaten Bulukumba. 

2. Suliki, “Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Yogyakarta”, skripsi, (Yogyakarta: 

Fak. Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2014). Skripsi ini membahas pelaksanaan pemasangan Alat 

Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum sesuai 

sebagaimana yang diatur dalam peraturan walikota no. 67 tahun 2013 tentang 

perubahan atas peraturan walikota yogyakarta no. 21 tahun 2013 tentang 

pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Tahun 2014. Karena banyak pasal-pasal di dalam peraturan walikota 

tersebut yang diabaikan para peserta kampanye baik dalam perizinan 

pemasangan alat peraga kampanye, pelaksanaan pemasangab alat peraga 

kampanye maupun dalam pencabutan alat peraga kampanye. Akan tetapi 
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dalam skripsi ini tidak membahas pandangan siyasah dusturiyah terhadap alat 

peraga kampanye dalam pemilihan bupati di Kabupaten Bulukumba. 

3. Kurnia Perdana, “Efektivitas Alat Peraga Kampanye Calon Anggota 

Legislatif”, Jurnal Wacana Politik, vol. 4, no. 1 (Maret 2019). Dalam jurnal 

ini membahas penggunaan alat peraga kampanye berupa baliho atau spanduk 

untuk mendongkrak elektabilitas caleg, seyogianya dapat mempertimbangkan 

efektivitas, upaya dan biaya yang dikeluarkan. Serta dibutuhkan referensi 

yang lebih banyak seperti pelibatan para desainer yang memahami metode 

penyampaian simbol, gestur dan pesan, kultur dan warna sosial serta sosiologi 

desain visual, mempertimbangkan tata letaknya diruang publik dan 

mempertimbangkan tentang penggunaan kombinasi putusan alat peraga 

kampanye. Namun dalam jurnal ini tidak membahas pandangan siyasah 

dusturiyah terhadap alat peraga kampanye dan fungsi alat peraga kampanye 

dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati di 

Kabupaten Bulukumba. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan 

a. Untuk mengetahui fungsi alat peraga kampanye dalam meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pemilihan bupati di Kabupaten Bulukumba. 

b. Untuk mengetahui pandangan siyasah dusturiyah terhadap alat peraga kampanye 

dalam pemilihan bupati di Kabupaten Bulukumba. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dijadikan sebagai sarana bahan 

referensi bagi para mahasiswa dan para dosen pengajar utamanya dalam bidang ilmu 

hukum yang khusus membahas tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penggunaan alat 

peraga kampanye dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan 

bupati di Kabupaten Bulukumba. 

b. Kegunaan Praktis  

1) Dapat menambah wawasan mengenai penggunaan alat peraga kampanye, baik 

kepada masyarakat, praktisi hukum dan para mahasiswa hukum. 

2) Dapat digunakan sebagai sarana intelektual bagi para mahasiswa yang sedang 

mempelajari hukum positif. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Siyasah Dusturiyah  

Siyasah menurut bahasa berasal dari kata sasa,yasusu,siyasatan yang berarti 

mengatur, memerintah, atau melarang, sedangkan Siyasah menurut istilah adalah 

siyasah adalah suatu aktifitas yang dilakukan seseorang, sekelompok masyarakat, 

atau negara guna memperbaiki keadaan yang buruk menjadi baik, dan yang baik 

menjadi lebih baik. Sedangkan siyasah dusturiyyah merupakan bagian fiqh siyasah 

yang membahas masalah perundang-undangan negara. Siyasah dusturiyyah adalah 

hubungan antara pemimpin disatu pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang 

ada di dalam masyarakatnya.
1
 

Di dalam fikih siyasah, belum ada pengertian kampanye secara baku. Namun, 

ada beberapa unsur perilaku di dalam Islam yang mengindikasikan apabila perbuatan 

tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yakni 

menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai 

pemimpin.
2
 Sedangkan dalam hal ini kampanye ialah sebuah tindakan yang bersifat 

                                                           
1Beni Ahmad Saebeni, Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Politik Islam (Surakarta: 

Pustaka Media 2015), h.56 

 2Anis Hidayati, Kampanye Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Perspektif Fikih 

Siyasah”, Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam 5, no. 1 ( April 2015), h. 5. 
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persuasi.
3
 Persuasi yang berarti menghimbau atau perilaku mengajak seseorang 

dengan cara memberikan alasan serta prospek yang baik untuk menyakinkannya.
4
 

Di dalam sejarah Islam, istilah kampanye dalam fikih siyasah memang belum 

familiar dan dikenal secara luas. Istilah tersebut telah ada sebelum masa kontemporer 

ini, dimana telah terbentuk negara-bangsa yang banyak bercorak demokrasi bagi 

negara yang mayoritas muslim, khususnya di Timur Tengah dan Asia Tenggara. 

Pelaksanaan kampanye merupakan salah satu bagian atas terselenggaranya 

pemilihan umum. Di dalam fikih siyasah, istilah pemilihan umum dikenal dengan 

intikhab „amm. Intikhab merupakan jama‟ muannas salim yang berasal dari kata 

إنتخب  –ينتخب  yang artinya memilih. Oleh karena itu, dalam hal ini kampanye adalah 

sebuah sarana sebagai tahap perkenalan diri oleh kandidat yang mencalonkan diri 

agar khalayak mengetahui keberadaan serta identitas para pihak yang mencalonkan 

diri tersebut, sehingga dengan demikian umat dapat mengenal dan mampu untuk 

memilih dan memilah manakah calon kandidat yang pantas untuk menduduki 

kepemimpinan melalui pelaksanaan pemilihan umum.
5
 

Adapun pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan kampanye ini adalah 

sekelompok tim kampanye yang dibentuk dari partai politik atau gabungan partai 

politik tertentu. Di dalam fikih siyasah, partai politik disebut dengan istilah al-hizb al-

siyasiy yang dipahami sebagai sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilai-

                                                           
 3Antar Venus, Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan 

Kampanye Komunikasi (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2009), h.29. 

 4Eko Hadi Wiyono, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap (Jakarta: Palanta, 2007), h. 482. 

 5Anis Hidayati, Kampanye Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Perspektif Fikih 

Siyasah, h. 5-6.  
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nilai Islam dalam konteks yang berbeda-beda melalui penguasaan struktur 

kelembagaan pemerintah, baik pada level legislatif, maupun eksekutif yang diperoleh 

melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum serta melakukan kampanye dengan 

menjual isu dan program-program yang tidak terlepas dari nilai-nilai ideologis Islam.
6
 

Menurut Fahmi Huwaydi, untuk memenuhi hajat perjuangan umat Islam 

dalam kancah perpolitikan dan kenegaraan di masa kontemporer kini, salah satu 

jalannya adalah dengan membentuk partai politik sebagai wadah pemersatu. Hal ini 

dikarenakan sangat sulit bagi umat Islam untuk berjuang secara individual dan 

perseorangan. 

Menurut para ahli hukum, hak politik adalah hak yang diperoleh seseorang 

dalam kapasitasnya sebagai seorang anggota organisasi politik (al-hizb al-siyasiy), 

seperti hak untuk memilih, hak untuk mencalonkan diri dan memegang jabatan umum 

dalam negara. Di dalam syariat Islam, telah disebutkan didalamnya tentang batasan-

batasan hak-hak politik individu. 

Adapun hak-hak politik tersebut diantaranya adalah hak memilih (haqq al-

intikhab); hak musyawarah (haqq al-mushawarah); hak pengawasan (haqq al-

muraqabat); hak pemecatan (haqq al-„azl); hak pencalonan (haqq al-tarshih), dan; 

hak menduduki jabatan (haqq tawalliy al-wazhaif al-„ammah). Dalam pembahasan 

ini akan difokuskan pada hak pencalonan dan hak menduduki jabatan. 

a. Hak Pencalonan (Haqq al-Tarshih) 

                                                           
 6Ridho al-Hamdi, Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2013), h. 9.  
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Hak pencalonan ialah tindakan seseorang yang mencalonkan dirinya untuk 

salah satu jabatan pemerintahan atau fungsi umum lainnya. Di sisi lain, tindak 

pencalonan diri yang didalamnya mengandung unsur-unsur permintaan akan suatu 

jabatan tertentu, tentu tidak diperbolehkan secara syariat. 

Adapun pencalonan yang memiliki unsur permintaan suatu jabatan oleh 

individu tidak diperbolehkan, namun boleh hukumnya mencalonkan seseorang untuk 

orang lain, karena hal tersebut tidak mengandung unsur untuk meminta jabatan 

(kekuasaan), akan tetapi mengandung permintaan kepada umat untuk memilih calon 

yang layak 

1) Pencalonan di masa kini 

Pencalonan diri sendiri tidak diperbolehkan sebagai ketentuan umum, akan 

tetapi pencalonan diri sendiri diperbolehkan jika dituntut suatu keterpaksaan (keadaan 

darurat) atau demi kemaslahatan shariat. Di masa kontemporer sekarang ini, umat 

nampaknya tidak mungkin mengetahui orang-orang yang layak dan cocok untuk 

mereka pilih menjadi pemimpin. Atas dasar ketidaktahuan umat, maka pencalonan 

orang yang layak dan memperkenalkan calon tersebut kepada umat dapat membantu 

umat untuk memilih orang yang paling cocok dan layak untuk menjadi pemimpin 

demi terealisasinya tuntutan-tuntutan yang penting dalam bernegara. 

Pencalonan diri ini dibolehkan dengan bersandar pada firman Allah dalam 

QS. Yusuf/ 12:55 : 
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Terjemahannya: 

“Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku bendaharwan negeri (Mesir); karena 

sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan.”
7
 

Di dalam penafsiran ayat tersebut, tidak ada dugaan bahwa Nabi Yusuf a.s. 

meminta suatu kedudukan karena ketamakannya. Melainkan hal tersebut dilakukan 

untuk menjadikannya sebagai sarana dalam merealisir tujuantujuan yang diridhoi 

Allah. 

2) Kampanye pencalonan 

 Apabila pada masa kontemporer ini dalam praktiknya pencalonan boleh 

dilakukan karena dalam keadaan darurat. Maka bagi orang yang mencalonkan dirinya 

tidak diperbolehkan untuk melakukan apa yang disebut sebagai kampanye pemilihan 

yang dilakukan dengan memuji-muji dirinya sendiri dan merendahkan calon-calon 

yang lain. Namun, seorang calon boleh memperkenalkan dirinya kepada para pemilih 

dan menjelaskan gagasan dan langkah-langkah kebijaksanaan kerjanya. Hanya 

sebatas itu saja yang diperbolehkan oleh calon yang mencalonkan diri. 

b. Hak Menduduki Jabatan (Haqq Tawalliy al-Wazhaif al-„Ammah) 

 Menurut syariat Islam, memegang suatu jabatan-jabatan umum bukanlah hak 

bagi individu, melainkan kewajiban atasnya dari negara. Jabatan-jabatan umum di 

dalam negara bukanlah hak individu atas negara, karena jika itu merupakan suatu 

                                                           
7 Kementrian Agama, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Widya Cahaya, 2016), 
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hak, maka permintaan atas suatu jabatan atau kekuasaan tidaklah menjadi sebab atas 

terhalangnya seseorang untuk meminta jabatan. 

Pengisian suatu kedudukan jabatan merupakan kewajiban atas negara. Oleh 

sebab itu, pemerintahan baik kepala negara dan seluruh pejabatnya harus menyeleksi 

orang yang paling cocok dan paling layak bagi setiap pekerjaan pemerintahan, tidak 

boleh berbuat nepotisme dengan memandang kekerabatan, persahabatan atau 

golongan dari manapun yang tidak ada hubungannya dengan kelayakan seseorang 

untuk memegang suatu jabatan. 

Para penguasa yang telah ada, hendaknya mengangkat para pejabat dari 

orang-orang yang terbaik (al-aslah). Nabi bersabda,‛Barangsiapa memegang satu 

urusan kaum muslimin (maksudnya menjadi penguasa) kemudian ia mengangkat 

seseorang menjadi pejabat padahal ia mengetahui ada orang lain yang lebih baik bagi 

(kemaslahatan) kaum muslimin, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah dan 

Rasul-Nya‛. Apabila kepala negara atau para pejabat lainnya tidak menemukan orang 

yang tepat untuk sesuatu jabatan tertentu, dalam keadaan ini mereka harus memilih 

orang yang lebih representatif. Representatif disini memiliki arti yakni orang yang 

paling tepat dari yang ada untuk setiap jabatan pemerintahan. Dalam proses 

penseleksian ini, kepala negara dan pejabat lainnya harus mengetahui tentang standart 

kelayakan Al-Quwwah (kekuatan) dan Al-Amanah (kepercayaan).
8
 Hal ini didasarkan 

pada firman Allah dalam QS. Al-Qasas/ 28:26, yakni: 

                                                           
 8Anis Hidayati, “Kampanye Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Perspektif Fikih 

Siyasah”, h. 6-10. 
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مَاہٮد  ۡ  احِ ۡ  قَالَت   نُ ۡ  امَِيۡ  ال قَوِىُّ ۡ  ال تَ ۡ  َـَاْجَرۡ  اس مَنِ  رَ ۡ  خَي اِنَّ  ۡ    هُ ۡ  اسْتَاْجِر ي ٰۤابََتِ  ُُ

Terjemahnya: 

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! 

Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling 

baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan 

dapat dipercaya.
9
 

 

Al-quwwah ialah kemampuan dan kelayakan dalam melaksanakan suatu tugas 

jabatan sedangkan amanah, merupakan perilaku yang dititikberatkan pada proses 

pengelolaan perihal jabatan atau fungsi dari suatu jabatan yang sesuai dengan syari‟at 

Islam dengan niat hanya bertaqwa kepada Allah dan bukan berdasar pada ketakutan 

kepada manusia dan mengharap pamrih dari mereka. 

Di masa kini, kaidah dan standart ketepatan harus ditetapkan dan 

dilaksanakan. Apabila tidak memungkinkan untuk melakukan penseleksian secara 

langsung terhadap orang-orang yang akan menduduki jabatan tersebut, maka harus 

ada penetapan tentang peraturan-peraturan yang memuat syarat-syarat untuk 

memegang suatu jabatan serta batas minimal kelayakan. Kepada seseorang yang 

berminat untuk memangku jabatan tersebut, diperkenankan untuk mengajukan surat 

permohonan yang kemudian dilakukan pemeriksaan atas permohonan mereka dan 

semua hal yang memberi petunjuk atas kelayakan dan kepercayaan mereka. 

                                                           
9 Kementrian Agama, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Widya Cahaya, 2016) 
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Dari prosedur di atas, apabila tim penyeleksi dan pemeriksa menemukan 

seseorang yang layak dan memenuhi syarat, tim penyeleksi harus menunjukkannya 

secara terbuka dan terang-terangan. Hal ini dikarenakan agar terhindar dari nepotisme 

dan menghindari juga adanya ketidakadilan. Karena sesungguhnya kekuasaan yang 

berada di tangan kepala negara dan seluruh pejabat pemerintahan adalah amanat. 

Allah akan meridhai mereka jika ia melimpahkan jabatan-jabatan kenegaraan umum 

kepada orang-orang yang tepat sesuai dengan pedoman syari‟at dan tidak 

melimpahkannya kepada kerabat yang paling dekat serta menjauhi orang yang layak 

dan cocok. Karena tindakan tersebut merupakan pengkhianatan yang dapat 

menghancurkan amanat. Sebagaimana termaktub dalam hadis riwayat Bukhari: Telah 

menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sinan telah menceritakan kepada kami 

Fulaih ibn Sulaiman telah menceritakan kepada kami Hilal ibn Ali dari Atho' ibn 

Yasar dari Abu Hurairah ra mengatakan; Rasulullah saw bersabda: "Jika amanat telah 

disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 

'Bagaimana maksud amanat disia-siakan?' Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan 

bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.‛ (H.R. Bukhori).
10

 

B. Alat Peraga Kampanye  

1. Pengertian Alat Peraga Kampanye 

Alat peraga adalah suatu alat atau benda yang bisa diserap oleh mata dan 

panca indra lainnya dengan tujuan dapat membantu tercapainya tujuan. Alat peraga 

                                                           
 10Anis Hidayati, “Kampanye Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Perspektif Fikih 

Siyasah”, h. 10-12.  
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bertujuan untuk mengkomunikasikan atau memberikan pesan kepada siapa yang 

membaca dan melihatnya. Sedangkan pengertian kampanye adalah alat komunikasi 

antara perseorangan atau kelompok dengan tujuan mempengaruhi orang yang 

mengikuti. Jadi, secara keseluruhan pengertian alat peraga kampanye adalah suatu 

alat komunikasi yang berbentuk perseorangan dengan tujuan mempengaruhi atau 

memberikan informasi, pesan kepada siapa yang menjadi target dalam kampanye 

tersebut. 

Alat Peraga kampanye menurut PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) 

No. 7 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakl Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah semua benda 

atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan, atau informasi lainnya yang 

dipasang untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang 

memilih Peserta Pemilu dan/atau calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tertentu.
11

 Konten atau isi 

bahan kampanye tersebut memuat visi, misi, dan program kandidat atau pasangan 

kandidat, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon. Kata-kata atau gambar 

yang dimuat bertujuan mengajak orang memilih kandidat atau pasangan kandidat 

tertentu. 

 

 

                                                           
 11PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) No. 7 Tahun 2015 tentang pencalonan 

pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakl Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota  
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2. Bentuk-Bentuk Alat Peraga Kampanye 

KPU Provinsi, Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan alat peraga 

kampanye terdiri dari berbagai bentuk diantaranya, yaitu: 

a. Baliho adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain, kayu/plastik 

dan atau sejenisnya untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan, menarik 

perhatian umum kepada suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh 

masyarakat.  

b. Umbul-umbul adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain 

sedemikian rupa corak dan ragamnya, untuk memperkenalkan, menganjurkan atau 

memujikan, menarik perhatian umum kepada yang berhubungan dengan suatu 

kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat dan diselenggarakan secara 

insidental atau sementara. 

c. Spanduk adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain termasuk 

kertas dan plastik untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan, menarik 

perhatian umum kepada yang berhubungan dengan suatu kegiatan yang dapat dilihat 

atau dibaca oleh masyarakat dan diselenggarakan secara insidental atau sementara.
12

 

3. Fungsi Alat Peraga Kampanye 

Orang sering menganggap kampanye pemilihan sebagai upaya yang rumit 

untuk mempropagandakan pemberi suara yang potensial. Namun, Jacques Ellu 

berargumentasi bahwa jangka waktu yang terbatas untuk kampanye politik hampir 

                                                           
 12PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) No. 7 Tahun 2015 tentang pencalonan 

pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakl Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota  
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tidak cukup untuk upaya propaganda yang penuh tidak mengherankan bahwa 

propaganda seperti ituhanya sedikit pengaruhnya, tulisnya, sebab tidak ada teknik 

besar propaganda yang dapat efektif dalam kampanye yang terbatas. 

Dalam setiap pemilihan terdapat unsur-unsur propaganda (terutama dengan 

komunikasi organisasi melalui partai politik), tetapi sifat dasar kampanye politik 

kontemporer terletak pada upaya untuk mempersuasi melalui periklanan massa 

(komunikasi massa), retorika (komunikasi interpersonal), adan alat peraga bukan 

pada propaganda.
13

 

Alat peraga kampanye atau bahan kampanye selalu ada dalam setiap 

kampannye pemilu, baik pemilihan umum legislatif ataupun Eksekutif baik tingkat 

nasional maupun tingkat daerah. Bagi kandidat maupun partai yang sedang 

berkompetisi, alat peraga kampanye termasuk salah satu bagian dari logistik mereka 

bahkan dibilang, ada biaya khusus, bahkan cukup besar untuk menyediakan alat 

peraga kampanye bagi setiap kandidat maupun partai. 

PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernurdan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakl Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

pasal 1 nomor 20  menyatakan bahwa yang dimaksud dengan alat peraga kampanye 

adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan 

calon, simbol atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan 

kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu, 

                                                           
 13Dan Nimmo, Komunikasi Politik Komunikator, Pesan, dan Media, cetakan kelima 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 192. 
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yang difasilitasi oleh KPU Provinsi, Kabupaten/Kota yang didanai anggaran 

pendapatan dan belanja daerah dan dibiayai sendiri oleh pasangan calon.
14

 

Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PKPU No 7 

meliputi: baliho/billboard/videotron paling besar ukurannya 4 m x 7 m, paling banyak 

5 (lima) buah setiap pasangan calon untuk setiap kabupetn/kota, umbul-umbul paling 

besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap pasangan calon 

untuk setiap kecamatan, dan atau spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling 

banyak 2 (dua) setiap pasangan calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
15

 

Alat peraga kampanye bisa terdiri dari banyak bentuk diantaranya: bendera, 

umbul-umbul, spanduk, banner, giant banner, stiker, poster, buklet, brosur, dan 

sebagiannya. Pasal 26 point 1 PKPU NO 7 Tahun 2015 menyatakan partai politik, 

pasangan calon dan/atau Tim kampanye dapat membuat dan mencetak bahan 

kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan 

yang dibiayai oleh partai politik atau gabungan partai politik, sebagaimana dimaksud 

dlam pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), meliputi: kaos, topi, mug, kalender, kartu nama, 

pin, ballpoint, payung dan/atau stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm. 

C. Partisipasi Politik  

1. Pengertian Partisipasi Politik 

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu pars yang artinya bagian dan capere 

yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila 

                                                           
 14Kumpulan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Tahun 2017, h. 341. 

 15Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2017 h. 353.  
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digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, partisipate atau 

participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti 

mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik Negara.
16

 

Pemilihan umum aatau pemilu pertama kali diadakan pada tahun 1955, 

kemudian diasdakan lagi sebanyak 6 kali pada masa orde baru yakni tahun 1971, 

1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Adapun pertisipasi pemilih pada masa orde baru 

yakni, pada pemilu peryama tahun 1971, tingkat partisipasi pemilih mencapai 96,6 

persen. Sementara pada pemilu 1977 dan pemilu 1982 partisipasi pemilih 96,5 persen 

pada pemilu 1987 tingkat partisipasi pemilih mencapai 96,4 persen. Pemilu 1992, 

tingkat partisipasi pemilih 95,1 persen. Pada pemilu 1997, pemilu terakhir Orde Baru, 

tingkat partisipasi pemilih 93,6 persen.
17

 Jika dibandingkan dengan partisipasi politik 

masyarakat era orde baru, pada dasarnya fenomena reformasi atau era pembaharuan 

telah merubah sikap dan perilaku masyarakat dalam politik. Masyarakat telah peka 

dengan perkembangan politik terkini di negara-negara yang mengamalkan demokrasi 

dan masyarakat akan memilih partai berdasarkan kepada hak dan kebebasan mereka 

menjalankan demokrasi.
18

 

Memilih pemimpin dalam sebuah negara demokrasi menjadi hal yang tidak 

akan pernah selesai jika dikaji dalam perpektif akademik, sehingga sangat menarik 

ketika mengkaji lebih dalam potensi dari sebuah kepemimpinan dan tantangan dalam 

                                                           
 16Syahrial syarbini (dkk), Sosiologi Dan Politik (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001) h.69. 
17 Eko Sulistio, “Jumlah Pemilih dalam Pemilu”, https://www.ksp.go.id/partisipasi-pemilih-

dalam-pemilu.html (diakses pada kamis, 16 September 2021 pukul 15.13) 
18 Yalvena Miaz, “Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan 

Reformasi”, (Padang: UNP Press Padang, 2012), h. 58  

https://www.ksp.go.id/partisipasi-pemilih-dalam-pemilu.html
https://www.ksp.go.id/partisipasi-pemilih-dalam-pemilu.html
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sebuah sistem pemilihan. Dalam mengukur keberhasilan sebuah pemilihan, 

khususnya jika model atau sistem pemilihan yang digunakan adalah pemilihan 

langsung, maka salah satu indikatornya adalah tingkat partisipasi masyarakat.
19

 KPU 

berkwajiban untuk mewujudkan partisipasi masyarakat untuk mendukung 

terlaksananya Pemilu dan Pilkada yang bersih, jujur, dan adil yang sesuai dengan 

spirit demokrasi dan kearifan lokal bangsa Indonesia.
20

 

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi 

politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang 

dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan 

warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan 

politik.
21

 

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut 

serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan 

negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan 

pemerintah (public policy).
22

 Partisipasi merupakan salah satu aspek penting 

demokrasi. Partisipasi merupakan sebuah kegiatan dalam kegiatan politik warga 

masyarakat, baik yang bersifat aktif maupun pasif dan bersifat langsung maupun yang 

bersifat tidak langsung, dengan maksud untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. 

                                                           
19Andi Nur Mayapada, Nila Sastrawati, “Golput Dan Kewajiban Memilih Pemimpin Dalam 

Islam”, Siyasatuna 2, no. 3 (September 2020), h. 431 
20Megawati, andi  tenri padang, peran komisi  pemilihan umum (KPU) dalammeningkatkan 

partisipasi pemilih pemula, siyasatuna II, nomor 3 (September 2020), h.524 
21A.A Said Gatara, Sosiologi Politik (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2007), h.90.  
22Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta:Gramedia, 2010), h. 367. 
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Dalam definisi tersebut, partisipasi politik lebih berfokus pada kegiatan politik rakyat 

secara pribadi dalam proses politik, seperti memberikan hak suara atau kegiatan 

politik lain yang dipandang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan politik oleh 

Pemerintah dalam konteks berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Dengan demikian partisipasi politik tidak mencakup kegiatan pejabat-pejabat 

birokrasi, pejabat partai, dan lobbying para professional yang bertindak dalam 

konteks jabatan yang diembannya.
23

 

Menurut Miriam Budiarjo menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum 

dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut 

secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara 

dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (public policy). 

Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, 

mengahadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, 

mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota 

perlemen, dan sebagainya.
24

 

Menurut Gabriel A. Almond dan Norman H. Nie dalam buku Kuasa Rakyat 

partisipasi politik adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh individu-individu 

warga negara untuk mempengaruhi pilihan orang lain untuk posisi pemerintah atau 

untuk mempengaruhi tindakan-tindakan mereka sebagai penjabat pemerintah. 

                                                           
23Van Deth, Jan W, Studying Political Participation: Towards A Theory of Everything 

(University of Mannheim Chair for Political Science and International Comparative Social Research 

68131 (April 2001), h. 5-6. 
24Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, h. 367.  
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Menurut Edwin James Brady partisipasi politik mencakup empat konsep dasar yaitu, 

aktivitas atau aksi, warga negara biasa, politik dan pengaruh. Aksi atau aktivitas 

dalam hal ini merupakan sesuatu yang dilakukan oleh warga negara biasa. Partisipasi 

politik adalah tindakan atau aktivitas, tidak berbentuk keinginan, pendapat atau 

keyakinan sekalipun. Aksi atau aktivitasnya pun dilakukan dengan cara sukarela 

dengan kata lain tidak ada paksaan untuk melakukan tindakan atau aktivitas 

berpartisipasi.
25

 

Keith Fauls memberikan definisi partisipasi politik sebagai keterlibatan secara 

aktif (the active engagement) dari individu atau kelompok ke dalam proses 

pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan 

keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah.
26

 Herbert McClosky 

memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga 

masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses 

pemilihanpenguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses 

pembentukan kebijakan umum.
27

 

Realitas politik menunjukkan adanya peningkatan minat politik masyarakat 

yang cukup signifikan. Instrumen politik antara lain keberadaan partai-partai politik 

membuka ruang bagi masyarakat untuk mengimplementasikan minat politiknya 

secara praktis. Individu diperhadapkan sejumlah bentuk partisipasi politik lain yang 

                                                           
25Khairunnisa, “Partisipasi Dan Perilaku Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden 

2014”, skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), h. 14-15 
26Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik (Jakarta: Cendikia Cipta, 2005), h.56  
27Moh. Dzulkiah Said, Sosiologi Politik (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.91.   
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dapat digunakan individu sesuai dengan minat politiknya, sehingga dalam realitanya 

tidak ada satu pun individu yang tidak terlibat dalam aktivitas politik.
28

 

Perkembangan demokrasi terkini di dunia termasuk di negara berkembang 

diperkirakan berubah sejak tahun-tahun terakhir abad ke-20 dan kepekaan masyarakat 

terhadap pemahaman demokrasi senantiasa meningkat seiring dengan era globalisasi. 

Keadaan tersebut oleh Huntington dikatakan sebagai proses gelombang demokrasi. 

Perubahan tersebut dikesan dengan banyaknya pergantian rezim otoriter di dunia. 

Pada suasana demokrasi, seseorang akan lebih terbuka untuk mempedulikan perkara 

politik dan seterusnya akan banyak melibatkan diri dalam kegiatan politik. 

Demokrasi dan masyarakat adalah dua komponen terpenting sebuah negara. 

Antara peranan masyarakat yang terpenting di dalam proses demokrasi ialah 

partisipasi politik atau keterlibatan masyarakat untuk menentukan arah perkembangan 

negara seperti membentuk pemerintahan demokrasi dan mempengaruhi kebijakan 

pemerintah. Di dalam demokrasi dikenal pula budaya politik. Budaya politik adalah 

keinginan psikologi terhadap objek sosial yaitu sistem politik dalam hal ini dikatakan 

sebagai orientasi kognitif (pemahaman), afektif (perkaitan emosi) dan evaluasi 

(penilaian). Kognitif ialah pemahaman dan keyakinan seseorang terhadap sistem 

politik dan perannya seperti ibunegara, logo negara, pemimpin negara, batas-batas 

negara, mata uang yang digunakan dan lain-lain. Sedangkan afektif adalah 

keterkaitan perasaan seseorang terhadap sistem politik. Manakala evaluasi ialah 
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Coleman”, Al-Risalah 19, no. 2 (November 2019), h. 187 
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penilaian seseorang terhadap sistem politik yang ada di negara mereka dan adakah 

peranan mereka di sana. Oleh karena itu, terbentuklah budaya politik yang berbeda. 

Di dalam masyarakat yang mayoritas mempunyai sikap kognitif akan 

membentuk budaya politik parokial (sempit). Bagi yang bersikap afektif membentuk 

budaya subjektif (perasaan pribadi) dan bagi masyarakat yang mempunyai penilaian 

(evaluasi) positif terhadap proses politik yang ada terbentuklah budaya politik 

partisipasi ialah budaya politik yang sangat mendukung sistem politik demokrasi 

yang stabil atau dikenal sebagai civic culture. 

Partisipasi politik di negara yang telah melaksanakan demokrasi diyakini 

sebagai hak oleh setiap warganegara, tetapi setiap negara mempunyai kadar 

partisipasi politik yang berbeda, artinya tidak semua warga negara terlibat di dalam 

proses pemilu. Bagi masyarakat yang berpartisipasi seperti pada pemilu atau kegiatan 

yang lain, mereka berkeyakinan bahwa kegiatannya akan mendapat perhatian serius 

dari pihak yang berkuasa untuk menetapkan suatu kebijakan yang berguna untuk 

seluruh masyarakat. Selain itu, perilaku memilih berkaitan dengan aspek letak 

geografi wilayah tertentu juga mempunyai pengaruh terhadap perilaku pemilih partai 

tertentu seperti yang pernah berlaku di Amerika Serikat karena ikatan harmoni antara 

sesama warganya dalam satu kawasan asal sekampung yang senantiasa memilih 

partai tertentu. Contohnya selama berabad-abad masyarakat yang bertempat tinggal di 
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bagian selatan Amerika Serikat adalah pendukung yang sangat kuat bagi Partai 

Demokrat.
29

 

2. Faktor-Faktor Partisipasi Politik Masyarakat  

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Menurut Ramlan Surbakti menyebutkan dua variabel penting yang 

mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek 

kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam 

kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya, hak 

politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial 

dll.Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan 

pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.
30

 

Faktor yang berdiri sendiri artinya bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain, seperti status social dan pengalaman beroganisasi. Yang 

dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, 

pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan 

seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang 

yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya 

mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada 

politik dan kepercayaan terhadap pemerintah. 

                                                           
 29Yalvema Miaz, Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru Dan 

Reformasi (Padang: UNP Press Padang, 2012), h. 28-33. 

 30Michael Rush dan Philip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik (Jakarta:PT. Raja Grafindo 
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Menurut Myron Weimer partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal, 

yaitu: 

1. Modernisasi disegala bidang akan berimplikasi pada komensialisme pertanian, 

industrial, meningkatkan arusurbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, 

perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa atau media 

komunikasi secara luas. 

2. Terjadinya perubahan kelas struktur kelas baru itu sebagai akibat dari 

terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas era industralisasi 

dan modernisasi. 

3. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern ide-

ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntuntan-tuntutan 

untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara. 

4. Pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan sering kali untuk 

mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan massa. 

5. Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial dan 

budaya. Meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintah ini seringkali 

merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam 

mempengaruhi pembuatan keputusan politik.
31

 

Menurut Milbrathmemberikan alasan bervariasi mengenai partisipasi 

seseorang, yaitu: 

                                                           
 31Ayi Sofyan, Etika Politik Islam (Bandung: CV Pustaka Setia.2012), h.30. 
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Pertama, berknaan dengan penerimaan perangsang politik. Milbrath 

menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik 

melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan memberikan 

pengaruh bagi keikutseertaan seseorang dalam kegiatan politik. 

Kedua, berkenaan dengan karekteristik sosial seseorang. Dapat disebutkan 

bahwa status ekonomi, karekter suku, usia jenis kelain dan keyakinan (agama). 

Karakter seseorang berdasarkan faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang relatif 

cukup besar terhadap partisipasi politik. 

Ketiga, yaitu menyingkat sifat dan sistem partai tempat individu itu hidup. 

Seseorang yang hidup dalam negara yang demokratis, partaipartai politiknya 

cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa, 

sehingga massa cenderung berpartisipasi dalam politik. 

Keempat, yaitu adanya perbedaan regional. Perbedaan ini merupakan aspek 

lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaaan watak dan tingkah laku individu. 

Dengan perbedaan regional itu pula yang mendorong perbedaan perilaku politik dan 

partisipasi politik.
32

 

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 

Analisis politik modern partisispasi politik meruapakan suatu maslaah yang 

penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama hubungannya dengan Negara 

berkembang. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah 

                                                           
 32Suharno, Faktor-faktor Partisipasi Politik (On-Line) Tersedia di www.donnyzetrost.co.id 

11 November 2020   
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kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam 

kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara secara langsung 

atau tidak langsung, memengaruhi kehidupan kebijakan (public policy).
33

 

Setiap perhelatan demokrasi atau pemiihan umum yang diselenggarakan oleh 

Negara Republik Indonesia memiliki dampak terhadap perkembangan kemajuan 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Para elit politik sejatinya memberikan 

pendidikan politik yang cerdas kepada masyarakat agar kesadaran berdemokrasi 

semakin tinggi dari berbagai kalangan. Kesadaran berdemokrasi tersebut akan tinggi 

jika partisipasi masyarakat dalam memberik an haknya juga tinggi. 

Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara positif dalam sistem politik 

yang ada, jika seseorang tersebut merasa dirinya sesuai dengan suasana lingkungan 

dimana dia berada. Apabila kondisi yang terjadi adalah sebaliknya, maka akan lahir 

sikap dan tingkah laku politik yang tampak janggal atau negatif, misalnya jika 

seseorang sudah terbiasa berada dalam lingkungan berpolitik yang demokratis, tetapi 

dia ditempatkan dalam sebuah lingkungan masyarakat yang feodal atau tidak 

demokratis maka dia akan mengalami kesulitan dalam proses beradaptasi. 

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 

(Pemilu), menunjukan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. 

Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan 

yang dilakukan negara. Rakyat diposisikan sebagai aktor penting dalam tatanan 

                                                           
 33Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 

h. 367 
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demokrasi, karena pada hakekatnya demokrasi mendasarkan pada logika persamaan 

dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. 

Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar dalam demokrasi. Untuk itu, 

penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja 

tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat. 

Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan 

secara stabill. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik 

belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang 

kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses 

berikutnya melakukan upaya pelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk 

memberikan kasempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita- citanya. 

Cara partisipasi politik dapat didefinisikan sebagai cara partispasi politik 

dimana warga Negara melakukan berbagai usaha untuk mempengaruhi pembuatan 

kebijakan. Ada 3 jenis cara partisipasi yaitu : Interst Articulation, partisipasi jenis ini 

artinya individu menyuarakan kepentingan melalui hubungan personal, organisasi 

formal atau informal serta berbagai macam proses Interest Aggregation, partsipasi 

politik jenis ini artinya seorang individu menyatukan aspirasi yang banyak beraneka 

ragam. Policy Making, partisipasi politik jenis ini artinya seseorang indivisu terlibat 

dalam proses pembuatan kebijakan.
34

 

Masyarakat yang bijak harus turut serta dalam proses pemilihan umum dalam 

rangka menentukan pemimpin yang akan memimpin. Dengan demikian, secara tidak 

                                                           
 34Ikhsan Darmawan, Mengenal Ilmu Politik ( Jakarta: Kompas Media Nusantara,2015) h. 55. 
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langsung akan menentukan pembuat kebijakan yang akan berusaha mensejahterakan 

masyarakat secara umum. Dalam turut berpartisipasi dalam proses pemilihan umum 

sebagai masyarakat yang cerdas harus mampu menilai calon yang terbaik yang 

sekiranya mampu dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat agar pembangunan 

yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak memilih calon 

yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya saja sehingga melupakan 

janji-janji yang sudah diucapkan dalam masa kampanye. 

Sebagai pemilik hak pemilih dalam pemilu kita jangan sampai menyia- 

nyiakan hak suara hanya untuk iming-iming sementara yang dalam artian kita harus 

memberikan suara kita kepada calon yang tepat. Ketidakikutsertaan kita sebenarnya 

justru akan membuat kita susah sendiri karena kita tidak turut memilih tetapi harus 

mengikuti pemimpin yang tidak kita pilih. Partisipasi pemilih dalam pelaksanaan 

Pemilu mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi pemilih, Pemilu hanyalah 

menjadikan sebagai objek semata dan salah satu kritiknya adalah ketika masyarakat 

tidak merasa memiliki dan acuh tak acuh terhadap pemilihan umum. 

D. Tinjauan Umum Tentang Pilkada 

1. Pengertian Pilkada 

Pemilu dapat dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian kedaulatan 

rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden 

dan Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan 

melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilu juga berarti 
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mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan atau 

mengenai sirkulasi elite, yang dilakukan secara periodik dan tertib.
35

 

Menurut Harris G. Warren pemilihan umum, adalah kesempatan bagi para 

warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah 

yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat 

keputusannya itu warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka 

inginkan untuk dimiliki. Menurut A. Sudiharto, pemilihan umum adalah sarana 

demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikut sertaan 

rakyat dalam kehidupan bernegara.
36

 

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali 

disebut Pilkada atau Pemilukada adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala 

Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya 

roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik artinya kepala daerah menjalankan 

fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik, 

berdampak kepada rakyat dan dirasakan. Oleh karena itu Kepala Daerah harus dipilih 

oleh rakyat dan wajib mempertanggung jawabkannya. Sedangkan makna jabatan 

politik adalah bahwa mekanisme rekruitmen kepala daerah dilakukan secara politik 

yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen–elemen politik yaitu dengan 

menyeleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Dalam 

                                                           
 35Luki Sandra Amalia, dkk, Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisi Proses dan Hasil 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h,.8. 

 36 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, ( Jakarta: PT. Grasindo, 1992), h. 15. 
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kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan 

pemilihan legislative, terbukti kepala daerah dan DPRD menjadi mitra.
37

 

Dalam pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 menjelaskan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, 

selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah 

provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan 

demokratis. 

Oleh karena itu, Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan 

sarana pelaksana kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, kabupaten atau kota 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

2. Dasar Hukum Kepala Daerah  

Undang Undang Dasar 1945 merupakan suatu perangkat peraturan yang 

menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan, Undang 

Undang Dasar 1945 juga menentukan batas batas berbagai pusat kekuasaan itu dan 

                                                           
 37Agus Hadiawan, “Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi 

di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung)”, Jurnal Ilmiah Administrasi 

Publik dan Pembangunan Universitas Lampung, vol 3. no 7 (Juli-Desember 2009), h. 637. 
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memaparkan hubungan–hubungan diantara mereka.
38

 Materi yang diatur dalam 

peraturan perundangundangan yang berada dibawah Undang Undang Dasar 1945 

tidak diperbolehkan bertentangan dengan materi Undang–Undang Dasar 1945. 

Materi-materi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pemilihan umum maupun 

tentang penyelenggara pemilihan umum yang terdapat dalam Undang–Undang Dasar 

1945 harus diterjemahkan kembali dalam Undang–Undang (UU), Peraturan 

Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), dan 

sebagainya. Pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang–Undang Dasar 1945 harus 

dijadikan rujukan utama dalam pembuatan Undang–Undang (UU), Peraturan 

Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang (Perpu) dan 

sebagainya. 

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada dasarnya merupakan 

konsekuensi pergeseran konsep otonomi daerah. Pemilihan kepala daerah diatur 

dalam pasal 18 (4) UUD 1945, dan pada era reformasi dan seterusnya pemilihan 

kepala daerah diatur lebih jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang 

kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 karena dianggap 

tidak sepenuhnya aspiratif sehingga menimbulkan banyak kritikan. Berdasarkan Pasal 

56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Kepala daerah dan 
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wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara 

demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
39

 

Peraturan lain yang menjadi Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah yaitu 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang 

termaktub dalam Pasal 59 Ayat (1) bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala 

Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah. Adapun untuk mengisi jabatan 

kepala daerah diatur dalam Pasal 62 bahwa ketentuan mengenai pemilihan kepala 

daerah diatur dengan Undang-Undang. 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang kemudian direvisi 

menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 

Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dalam 

pasal 2 disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis 

berdasarkan asas lansung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 

Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala 
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Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah 

merupakan sarana pelaksanaan keadaulatan rakyat diwilayah Provinsi dan kota 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
40

 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 memerintahkan agar beberapa 

hal diatur dalam Peraturan Komisi Umum Oleh karena itu, kemudian dibentuklah 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan 

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang kemudian dilakukan perubahan 

melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang 

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 

2017. 

3. Syarat Kepala Daerah 

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam Pemerintahan. Hal ini 

tertuang secara eksplisit dalam Pasal 28D ayat 3 UUD NRI 1945. Namun dalam 

kesempatan hak yang sama itu, tidak dimaksudkan bahwa semua warga negara untuk 

memimpin atau menjadi pemimpin di suatu daerah atau Negara. Menurut Rousseau 

bahwa dalam yang sedikitlah yang memimpin banyak. Kemudian terpilihnya 

pemimpin juga tergantung dari corak atau bentuk Negara yang dianutnya. Bisa karena 

                                                           
 40Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, 

Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bab 1, 
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keturunan (Monarki), bisa juga secara pemilihan (Demokrasi) sehingga mereka dapat 

mewakili rakyat yang berdiam dalam suatu wilayah tersebut.
41

 

Kemudian syarat-syarat atau batas yang harus dimiliki seorang calon itulah 

yang menjadi landasan dapat tidaknya seseorang memimpin untuk menjalankan 

amanat orang banyak. Syarat itu diatur dalam Peraturan perundang-undangan sebagai 

legitimasi untuk terwujudnya kepemimpinan. Dalam perjalanan legitimasinya, 

Undang-undang yang mengatur syarat pemilihan calon kepala daerah sudah banyak, 

namun terus mengalami pergantian Undang-Undang dan perubahan terhadap 

Undang-Undang sebelumnya, Sehingga syarat-syarat peraturan pemilihan dibahas 

berdasarkan Undang-Undang kontemporer yang menjadi tumpuan legitimasi 

pemilihan kepala daerah. 

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 

ayat (2) syarat calon kepala daerah adalah sebagai berikut: 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa  

2. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat 

                                                           
 41Bagir Manan, Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum: Kumpulan Esai 

Guna Menghormati Prof. DR. R. Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 

1996), h. 62. 
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4. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) Tahun untuk Calon Gubernur dan Calon 

Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan 

Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota 

5. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika 

berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim 

6. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara 

terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan 

mantan terpidana 

7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyaikekuatan hukum tetap 

8. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat 

keterangan catatan kepolisian 

9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi 

10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara 

badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan 

Negara 

11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap 

12. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi 

13. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil 

Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam 
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jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon 

Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota 

14. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau 

Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada 

daerah yang sama 

15. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil 

Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain 

sejak ditetapkan sebagai calon 

16. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat 

Walikota 

17. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta 

Pemilihan, menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota 

Tentara Nasional Indonesia,Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan 

Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan 

sebagai pasangan calon peserta Pemilihan 

18. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik 

daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
42

 

                                                           
 42Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota, Pasal 7 ayat (2), h. 3.  
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Maka dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi seorang Kepala Daerah harus 

memenuhi syarat yang telah ditetapakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016 Pasal 7 Ayat (2) sebagaimana yang sudah disebutkan diatas. 

4. Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah 

Pemilihan kepala daerah terdiri dari dua tahapan yaitu tahapan persiapan dan 

tahapan penyelenggaraan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (2) dan (3) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015. Adapun tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah 

yang dimaksud sebagai berikut: 

a. Tahapan persiapan meliputi : 

1. Perencanaan program dan anggaran 

2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan  

3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal 

tahapan pelaksanaan Pemilihan  

4. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS  

5. Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan 

Pangawas TPS 

6. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan 

7. Penyerahan dan daftar penduduk potensial Pemilih 

8. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih 

b. Tahapan Pelaksanaan meliputi: 
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1. Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan calon Wakil 

Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Bupati, serta pasangan Calon 

Walikota dan Calon Wakil Walikota 

2. Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan 

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan 

Calon Wakil Walikota  

3. Penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon 

Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan calon Wakil 

Walikota 

4. Penetapan pasangan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan 

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan 

Calon Wakil Walikota  

5. Pelaksanaan Kampanye  

6. Pelaksanaan pemungutan suara  

7. Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara  

8. Penetapan Calon terpilih  

9. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan, dan  

10. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
43

 

Tahapan-tahapan tersebut merupakan hasil perbaikan dari tahapan yang telah 

diatur sebelumnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

                                                           
 43Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota, Bab 1 Pasal 5 ayat (2) dan (3), h. 7. 
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

Metode Penelitian pada dasarnya yaitu cara ilmiah dalam mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu, sehingga hal ini dapat diketahui terdapat empat 

kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Oleh 

karena itu data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat digunakan dalam 

memahami, memecahkan, dan mengantisipasi permasalahan agar tidak terjadi. 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (field kualitatif 

research). Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian dengan 

menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

pelaku yang dapat diamati. Penelitian ini bersifat sementara dan akan selalu 

berkembang atau berganti selama peneliti turun dan meninggalkan lapangan. 

Penelitian ini digunakan untuk mengungkap secara mendalam mengenai fenomena 

sosial yang terjadi melalui informan dilapangan. 

Sedangkan Connole, memberikan batasan bahwa penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang memfokuskan pada kegiatan mengidentifikasi, 

mendokumentasi, dan mengetahui interpretasi secara mendalam gejala-gejala nilai, 
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makna dan keyakinan dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat 

tentang peristiwa kehidupan.
1
 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan tentang “Tinjauan 

Siyasah Dusturiyah Terhadap Penggunaan Alat Peraga Kampanye Dalam 

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati di Kabupaten 

Bulukumba”. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian akan dilakukan, 

beserta jalan dan kotanya. Dalam penelitian ini mengambil lokasi wilayah 

Bulukumba, Jl. Jendral Sudirman no. 10 Kelurahan Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. 

Bulukumba. Memilih lokasi tersebut karena dengan pertimbangan bahwa penulis 

berdomisili ditempat yang sama yaitu Kabupaten Bulukumba, sehingga dalam 

perolehan data serta waktu, tenaga dan juga biaya dapat dilakukan seefektif mungkin. 

Jadi peneliti menganggap bahwa lokasi tersebut sangat tepat untuk melakukan 

penelitian yang menyangkut tentang “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap 

Penggunaan Alat Peraga Kampanye Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat 

Dalam Pemilihan Bupati di Kabupaten Bulukumba”. 

1. Pendekatan Penelitian 

Adapun umtuk memperoleh  data yang ingin didapatkan oleh peneliti, maka 

dibutuhkan sumber data sebagai berikut. 

                                                           
 1Muh. Fitrah dan Luthfiyah, Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan 

Studi Kasus, h. 44. 
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1. Pendekatan Teologis Normatif, adalah upaya memehami agama dengan 

menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan 

bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling 

benar dibandingkan yang lainnya. 

2. Pendekatan Yuridis Formal, adalah salah satu metode atau cara pendekatan 

yang menitikberatkan kepada makna yang akan dipelajari. Metode ini adalah 

metode utama yang lazim dipakai dalam bidang hukum. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

metode pendekatan yuridis normatif, merupakan metode pendekatan yang 

menggunakan konsep legal positif. Berdasarkan konsep ini, hukum dipandang 

sebagai identic dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh 

lembaga atau pejabat berwenang dan meninjau hukum sebagai suatu sistem normatif 

yang otonom, mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata. 

2. Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Data primer yaitu data yang didapat dari sumber utama baik dari individu atau 

perseorangan seperti hasil wawancara yang bisa dilakukan oleh peneliti. Berikut 

informan yang akan peneliti wawancara ialah Pengurus Komisi Pemilihan Umum 

Daerah Bulukumba. 
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2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang bersifat normatif sekaligus sebagai pendukung 

karena mempunyai daya mengikat. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan 

data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber 

pertama. Literatur-literatur ilmiah jurnal dan artikel-artikel yang dibuat dalam 

berbagai media yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk digunakan 

sebagai acuan dalam pembahasan lebih lanjut. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi yaitu pengamatan yang digunakan dengan cara terjun kelapangan 

untuk mengamati dan mencatat, menganalisis secara sistematis terhadap gejala, 

fenomena, objek yang akan diteliti dan atau kemampuan seseorang untuk 

menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu 

dengan pancaindra lainnya.
2
 

2. Wawancara 

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau 

orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.
3
 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan 

                                                           
 2Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 

118. 

 3Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, h. 111 
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mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan 

dialog (Tanya Jawab) secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan analisis 

terhadap dokumen-dokumen yang berisi data menunjang analisis dalam penelitian. 

Metode dokumentasi penelitian digunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen 

yang berfungsi untuk melengkapi data peneliti penulis. 

E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian ini yaitu sebuah alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan 

penelitian. Instrumen sebagai alat pada waktu penelitian yang menggunakan suatu 

metode. 

1. Peneliti  

2. Pedoman wawancara  

3. Alat perekam/Handphone  

4. Alat tulis  

5. Informan 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolaan Data 

a) Klarifikasi Data (Memilah-milih data) 

Klarifikasi adalah kata serapan dari bahasa belanda, classificae, yang 

sendirinya berasal dari bahasa prancis classification. Istilah ini menunjukkan kepada 
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sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis atau menurut beberapa aturan 

atau kaidah yang telah diterapkan. 

b) Reduksi Data (Mengurai data) 

Dalam analisis data penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992) 

sebagaimana diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari 

catatan-catatan di lapangan. 

c) Editing data (Mengedit data yang salah) 

Editing data yaitu tahap pemeriksaan data yakni proses peneliti memeriksa 

kembali data yang telah terkumpul untuk mengetahui cukup baik dan dapat diolah 

dengan baik. 

2. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan yaitu analisis secara pendekatan kualitatif 

terhadap data sekunder dan data primer, yaitu kegiatan yang dilakukan penulis untuk 

menentukan isi atau makna aturan hukum. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Suatu penelitian diorentasikan pada derajat keilmuan data penelitian maka 

suatu penelitian dituntut agar bisa memenuhi standar penelitian sampai dapat 

memperoleh kesimpulan yang objektif, artinya bahwa suatu penelitian bila telah 

memenuhi standar objektifitas maka penelitian tersebut diangap telah teruji 

keabsahan data penelitiannya. 
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Dalam menguji suatu keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas 

hasil penelitian, peneliti dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian, 

pengamatan yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan triangulasi. 

Triangulasi adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu.
4
 Triangulasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah triangulasi sumber data penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 4Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2006), h. 330.  
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BAB IV 

TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PENGGUNAAN ALAT 

PERAGA KAMPANYE DALAM MENINGKATKATKAN PARTISIPASI 

MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DI KABUPATEN 

BULUKUMBA 

A. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bulukumba 

Kabupaten Bulukumba adalah merupakan salah satu Kabupaten di bagian 

selatan Sulawesi Selatan yang berjarak kurang lebih 153 Km dari ibu kota Provinsi 

Sulawesi Selatan terletak diantara 05° 20´ - 05° - 40´ Lintang Selatan (LS) dan 

119° 58´ - 120° 28´ Bujur Timur (BT) dengan batas-batas administrasi:  

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Sinjai  

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Flores  

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng  

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Teluk Bone  

Luas wilayah Kabupaten Bulukumba sekitar 1.154,67 Km² atau sekitar 

1,85 % dari luas wilayah Sulawesi Selatan, terbagi dalam 10 kecamatan yang 

meliputi 126 desa/kelurahan yang terdiri dari 24 kelurahan dan 102 desa. Ditinjau 

dari 10 Kecamatan terdapat 2 kecamatan yang luas, yaitu Kecamatan Gantarang 

dan Kecamatan Bulukumpa, masing-masing 173,51 Km²  dan 171,33 Km², sekitar 

29,87 % dari luas Kabupaten Bulukumba, kemudian kecamatan yang terkecil 

adalah Kecamatan Ujung Bulu yang berlokasi Ibukota Kabupaten (Kota 
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Bulukumba) dengan luas wilayah 14,44 Km² atau 1,25 % dari luas wilayah 

Kabupaten Bulukumba
63

 

Komisi pemilihan umum (KPU) merupakan lembaga negara yang 

menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia. Dalam pasal 10 Undang-

undang nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum dan pasal 2 keputusan 

presiden nomor 16 tahun 1999 tentang pembentukan komisi pemilihan umum dan 

penetapan organisasi dan tata kerja sekretariat umum komisi pemilihan umum, 

dijelaskan bahwa untuk melaksanakan pemilihan umum, KPU  mempunyai tugas 

kewanangan yaitu merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan 

umum, menerima, meneliti, dan menetapkan partai-partai politik yang berhak 

sebagai peserta pemilihan umum. 
64

  

 Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Bulukumba terletak di 

jl. Sudirman nomor 10, Bentenge, ujung bulu, kabupaten bulukumba. Struktur 

organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba periode yaitu sebagai 

berikut: 

Ketua : Kaharuddin, S.Pd., M.M. 

Anggota :  

- Wawan Kurniawan 

- Syamsul, SE 

- Awaluddin 

                                                           
63 Review Rencana Program Investasi Infrastruktur  Jangka Menengah (RPI2-JM) Kab. 

Bulukumba Tahun 2016 – 2020, h. 79 
64 https:// id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum 
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- Harum, S.Pd., M.Pd 

Visi dari KPU bulukumba yaitu menjadi penyelenggara pemilihan umum 

yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang 

LUBER dan JURDIL. 

Misi dari KPU Bulukumba adalah sebagai berikut: 

1. Membangun SDM yang kompoten sebagai upaya menciptakan 

penyelenggara pemilu yang professional. 

2. Menyusun regulasi dibidang pemilu yang memberikan kepastian 

hukum, progresif, dan partisipatif 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu khususnya untuk para 

pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat  

4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan 

pendidikan pemilih yang berkelanjutan. 

5. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan  

6. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan 

pemahaman secara intensif dan komperahensif khususnya mengenai 

kode etik penyelenggara pemilu  

7. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, 

transparan, akuntabel, dan aksesable.
65

 

 

                                                           
65 http:www.kpu-bulukumbakab.com/2017/09/tentang-kpu-kabupaten-bulukumba.html 
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B. Fungsi Alat Peraga Kampanye Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat 

Dalam Pemilihan Bupati di Kabupaten Bulukumba 

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) 

adalah bagian dari implementasi demokrasi dan juga sebagai proses penyeleksian 

terhadap lahirnya pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi yang diharapkan 

sebagai representasi dari rakyat di daerah. Pemilukada merupakan satu rangkaian 

dari kegiatan politik dalam menampung setiap kepentingan masyarkat yang ada di 

daerah yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan. 

Kandidat atau partai politik yang bertarung atau berkompetisi memiliki 

asumsi bahwa untuk bisa memenangkan kompetisi maka perlu dilakukan 

kampanye sejak dini dengan memanfaatkan alat peraga kampanye yang 

merupakan instrument pendukung utama untuk bisa mengcover wilayah yang amat 

luas sekaligus persebaran tempat tinggal pemilih. Alat peraga kampanye 

merupakan semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan 

atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang 

bertujuan mengajak orang memilih peserta pemilu dan atau calon Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota 

tertentu. 

Berdasarkan wawancara dengan bapak H. Safiuddin selaku Anggota 

DPRD Kabupaten Bulukumba Fraksi Bintang Keadilan menyatakan bahwa pada 

dasarnya menurut aturan, alat peraga kampanye itu disediakan oleh negara melalui  

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan ketentuan dan Batasan jumlah tertentu 
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yang kemudian ditempatkan di tempat-tempat strategis yang mudah untuk dilihat 

oleh masyarkat. Namun di samping itu para calon kandidat juga menyediakan alat 

peraga kampanye semacam baliho untuk memudahkan penginformasian mengenai 

kandidat kepada masyarakat masyarakat.
66

  

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Juandi Tendean selaku anggota 

DPRD kabupaten Bulukumba dapil 1 fraksi partai Golkar beliau menyampaikan 

bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap diadakannya pemilu mulai dari 

pemilihan presiden hingga pemilihan kepala dusun selau menggunakan alat peraga 

kampanye guna mengsosialisasikan diri mereka kepada semua lapisan 

masyarakat.
67

 

Alat peraga kampanye sendiri diatur di dalam Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum PKPU No. 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terkait 

pemasangannya diatur pada bagian ketiga PKPU Pasal 28: 

A. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi 

pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c 

B. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

                                                           
66

 H. Safiuddin, anggota DPRD kab.Bulukumba fraksi bintang keadilan, wawancara, 

Bulukumba, tanggal 15 februari 2021. 
67 Juandi Tendean, anggota DPRD kabupaten Bulukumba dapil 1 fraksi partai Golkar, 

wawancara, Bulukumba, tanggal 15 februari 2021. 
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a) Baliho/billboard/videotron paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 

(tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon 

untuk setiap kabupaten/kota;  

b) Umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu 

koma lima belas) meter, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap 

Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau  

c) Spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 

(tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon 

untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan. 

C. Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan 

ketentuan: 

a) Ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga 

Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau 

KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan  

b) Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 150% (seratus 

lima puluh persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2).  

D. Dalam menetapkan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP 

Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim 

Kampanye Pasangan Calon. 
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E. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan 

jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP 

Kabupaten/Kota.  

F. Ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan 

Calon dimintakan persetujuan tertulis kepada KPU Provinsi/KIP Aceh 

atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.  

G. Bukti pemesanan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan 

Calon disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP 

Kabupaten/Kota. 

Alat peraga kampanye yang ada akan berfungsi maksimal jika 

dimaksimalkan dengan baik karena alat peraga kampanye memuat isi dan pesan 

dari calon kandidat. Isi pesan alat peraga kampanye yaitu ringkasan visi dan misi 

calon peserta pemilukada atau program kerja yang tawarkan yang disajikan dengan 

kalimat-kalimat pendek dan juga berupa petunjuk langsung tentang tata cara 

memilih kandidat dan partainya. Sedangkan pesannya dirancang secara spesifik 

dan memiliki daya tarik pada minat atau kepentingan pribadi. Pesan terdiri dari 

satu atau dua kalimat yang rangkuman pernyataan tentang kredibilitas kandidat 

seperti integritas dan kejujuran kandidat. Kata-kata atau gambar yang dimuat 

bertujuan mengajak orang memilih kandidat atau pasangan kandidat tertentu. 

Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pemilukada. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaharuddin selaku Ketua Komisi 

Pemilihan Umum Kab. Bulukumba menyatakan bahwa sebagaimana dengan 

fungsinya bahwa alat peraga kampanye mempunyai tujuan sebagai simbol-simbol 

dari paslon seperti visi misi serta taglinenya. Kemudian adanya alat peraga 

kampanye mampu mempengaruhi partisipasi masyarakat contonya saja dari tahun-

tahun sebelumnya dan sampai sekarang mengalami peningkatan sejumlah 2% dari 

72,78% menjadi 74,25% peserta pemilu. Namun perlu diketahui bahwa banyak 

instrumen-instrumen yang juga dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat seperti sosialisasi. Jadi alat peraga kampanye dan instrumen 

pendukung yang dilakukan oleh KPU itu mampu meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pemilihan Bupati di Kab. Bulukumba.
68

 

Hal senadapun diungkapkan oleh Awaluddin selaku Divisi Sosialisasi 

Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU kab. Bulukumba 

menyatakan bahwa penggunaan alat peraga kampaye ada pengaruhnya terkait 

dengan peningkatan partisipasi pemilih karena dengan melihat APK yang 

dipasang, masyarakat atau pemilih bisa melihat pasangan calon dan disitu tertulis 

tagline yang diusung oleh paslon masing-masing ataupun visi misi oleh masing-

masing calon sehingga masyarakat mampu mengetahui pesan dari paslon.
69

   

                                                           
68 Kaharuddin, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Bulukumba, wawancara, Bulukumba, 

tanggal 12 Februari 2021. 
69 Awaluddin, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, 

wawancara, Bulukumba, tanggal 15 Februari 2021  
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Dalam demokrasi modern saat ini. Aktivis politik tidak bisa lepas 

menggunakan alat peraga kampanye dalam menyukseskan kampanye mereka. Alat 

peraga kampanye merupakan langkah yang perlu ditangani dengan hati-hati, 

karena jika tidak dipersiapkan dengan baik, hasil pemilihan kepala daerah dapat 

berakibat fatal, seperti kehilangan waktu, biaya, dan tenaga. Tujuannya untuk 

membawa calon pemilukada pada posisi yang diinginkan melalui mekanisme 

pemilihan langsung. Karena adanya alat peraga kampanye yaitu peran media 

dalam kampanye politik, peserta politik dan media massa diperbolehkan 

melakukan komunikasi politik sebagai alat mediasi.  

Kemudian alat peraga kampanye juga dijadikan sebagai alat propoganda 

yang dengan sengaja mengajak untuk mempengaruhi, membujuk banyak orang 

dengan tujuan khalayak dapat menerima suatu pandangan atau ideologi. Konsep 

propaganda politik dalam kampanye calon Bupati Kab. Bulukumba telah 

dilakukan oleh tim pemenangan secara terencana dan sistematis dengan 

penyampaian pesan-pesan kampanye yang berisikan sugesti dengan tujuan dapat 

mempengaruhi, membentuk atau membina opini publik yang ada di masyarakat 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hanura warga Kecamatan 

Gantarang Kabupaten Bulukumba diperoleh informasi bahwa kampanye yang 

dilakukan oleh calon Bupati dengan menggunakan alat peraga kampanye secara 

tidak langsung telah melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat 

karena masyarakat mampu mengetahui tawaran program-program yang akan 

dilaksanakan nantinya ketika calon Bupati tersebut terpilih. Kemudian masyarakat 
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juga dibuat terdorong untuk memberikan hak suaranya sebab dalam APK tersebut 

termuat ide-ide atau terobosan baru yang akan dilakukan ketika calon tersebut 

terpilih.
70

 

Hal senadapun diungkapkan oleh Andi Abdul Salam warga Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba menyatakan bahwa pada saat penyelenggaraan 

pemilukada para calon Bupati melakukan kampanye dengan cara memasang alat 

peraga kampanye seperti baliho dan pamflet. Melalui alat peraga kampanye ini 

masyarakat mampu mengetahui wajah para calon pemimpinnya dan di dalam APK 

itu masyarakat memperoleh informasi dengan cara membaca kegiatan apa yang 

akan dilakukan oleh para calon ketika ia menjadi kepala daerah nantinya. Melalui 

hasil bacaan tersebut masyarakat mampu menentukan pilihannya sendiri karena 

merasa calon tersebut karena masyarakat bisa mengetahui apa saja yang menjadi 

program pembeda sehingga merasa yakin bahwa pilihannya tersebut akan 

membawa perubahan yang lebih baik.
71

  

Melalui hasil wawancara diatas penulis menyadari bahwa adanya alat 

peraga kampanye memiliki fungsi yang sangat penting bagi calon kandidat juga  

masyarakat dalam hal sosialisasi visi-misi calon kandidat. 

 

                                                           
70 Hanura, warga Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, wawancara, Bulukumba, 

tanggal 19 Februari 2021. 
71 Andi Abdul Salam, warga Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, wawancara, 

Bulukumba, tanggal 21 Februari 2021. 
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B. Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Alat Peraga Kampanye Dalam 

Pemilihan Bupati di Kabupaten Bulukumba 

Dalam perkembangan sejarah Islam, keragaman pemikiran politik 

melahirkan berbagai praktik ketatanegaraan yang berbeda di kalangan umat 

Islam.
72

 Siyasah dusturiyah menjadi salah satunya. 

Fiqh Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari Siyasah Syariyyah yang 

membahas politik perundang-undangan negara.
73

 Pelaksanaan kampanye 

merupakan salah satu bagian atas terselenggaranya pemilihan umum. Di dalam 

fiqih siyasah, istilah pemilihan umum dikenal dengan Intikh‟abah al „ammah. 

Intikhabah meruakan jama‟ muannas salim yang berasal dari kata  خب إن  ن ي - ت

خب  .yang artinya memilih ت

Oleh karena itu, dalam hal ini kampanye adalah sebuah sarana sebagai 

tahap perkenalan diri oleh kandidat yang mencalonkan diri agar khalayak 

mengetahui keberadaan serta identitas para pihak yang mencalonkan diri tersebut, 

sehingga dengan demikian umat dapat mengenal dan mampu untuk memilih dan 

memilah manakah calon kandidat yang pantas untuk menduduki kepemimpinan 

melalui pelaksanaan pemilihan umum.  

Al-quran sebagai sumber pertama dan utama hukum islam diyakini sebagai 

kumpulan teks-teks yang tidak akan kehilangan makna, sebab Al-quran merupakan qalam 

                                                           
72 Usman Jafar, “Negara Dalam Pemikiran Politik (Analisis Dengan  Pendekatan Siyasah 

Syar‟iyah)” al-Hikmah VII, no.1 (2011), h. 77 
73 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah, (Jakarta: Prenada Median Group), 2014 h.177 
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Allah.
74‟Suatu tindakan menawarkan diri untuk menjadi pemimpin, telah dijelaskan 

dalam firman Allah tentang perkataan Yusuf as. dalam QS.Yusuf/12:55 : 

                                                                        
 

Terjemahnya : 

“Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku bendaharwan negeri (Mesir); karena 

sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan” 

Dari ayat di atas, menurut tafsir pendapat ulama Al Allamah Al-Alusi (w. 

1270 H), ayat diatas merupakan dalil kebolehan seseorang untuk memuji dirinya 

dengan sebenar-benarnya jika memang ia tidak dikenal. Demikian pula kebolehan 

untuk meminta kekuasaan (jabatan). Kekuasaan (jabatan) dapat diminta apabila 

ada orang yang kafir dan dzalim yang juga ingin menguasainya. Oleh karena itu, 

seseorang yang didalam dirinya telah terpenuhi syarat-syarat untuk menjadi 

pemimpin dan sanggup untuk bersikap adil serta menjalankan hukum-hukum 

syariat, maka calon pemimpin tersebut boleh saja untuk menawarkan diri untuk 

menjadi pemimpin dan meminta jabatan tersebut. 

Hafidzun „Alim adalah kekuatan inti Nabi Yusuf as. yang berjuang 

dengan melibatkan diri ke dalam sistem birokrasi pemerintahan Mesir. Ia berjuang 

melawan hedonisme dan kekuasaan korup yang menggiring negara pada 

                                                           
74Zulhas‟ari Mustafa, Determinasi Al-Ahkam Al-Syar‟iyyah Dalam Tradisi Hukum Islam, Al-

Daulah 1, No. 2 (Juni 2013), h. 29 
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kehancuran. Seorang ulama yang bernama Al-Qurthubi (w. 671 H) menyatakan 

pula bahwa, ayat tersebut menunjukkan suatu kebolehan untuk seseorang yang 

meminta jabatan jika dirinya berkompeten. Dijelaskan dalam penafsirannya 

bahwa, Nabi Yusuf a.s. meminta jabatan karena ia yakin ketika itu tidak ada yang 

dapat menegakkan keadilan, kebaikan serta hak-hak fakir miskin. 

Hal ini merupakan sebuah kewajiban bagi calon pemimpin untuk 

menawarkan diri menjadi pemimpin apabila ia memang mampu. Jika seseorang 

mengetahui bahwa dirinya sanggup menegakkan kebenaran dan keadilan, 

sedangkan ketika itu tidak ada yang dapat melaksanakannya, maka meminta 

jabatan menjadi wajib „ain atasnya. Wajib atasnya memintanya dengan cara 

mengabarkan tentang perihal diri dan sifatsifatnya yang layak untuk jabatan 

tersebut, baik berupa ilmu, kemampuan, syarat-syarat kelayakan untuk menjadi 

pemimpin dan lain sebagainya sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf a.s 

Kemudian, sifat-sifat seorang calon pemimpin tersebut juga mengandung 

Basthatan fi al-„Ilm wa al-Jism (Keunggulan pada kekuatan ilmu dan fisik). Ibnu 

Khaldun memiliki gagasan penting mengenai kriteria yang harus dimiliki seorang 

pemimpin. Pertama, seorang pemimpin itu harus memiliki ilmu pengetahuan; 

kedua, pemimpin itu harus berlaku adil dalam setiap keputusannya; ketiga, sehat 

fisik dan jiwanya serta kemampuan lain yang memadai. Hal tersebut dibenarkan 

oleh Ibnu Qayyim bahwa dengan menyempurnakan ilmu, maka kepemimpinan 
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dalam permasalahan agama akan didapatkan. Kepemimpinan dalam agama adalah 

kekuasaan yang alatnya adalah ilmu. 

Adapun pencalonan yang memiliki unsur permintaan suatu jabatan oleh 

individu tidak diperbolehkan, namun boleh hukumnya mencalonkan seseorang 

untuk orang lain, karena hal tersebut tidak mengandung unsur untuk meminta 

jabatan (kekuasaan). Akan tetapi mengandung permintaan kepada umat untuk 

memilih calon yang layak. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. KESIMPULAN  

1. Alat peraga kampanye berisi gambar dan tulisan memiliki fungsi yang sangat 

penting dalam menyampaikan tagline, visi dan misi calon kandidat yang akan 

ikut serta dalam pemilu, dimana alat peraga kampanye dirancang secara 

spesifik agar memudahkan masyarakat untuk melihat dan menilai calon 

kadidat. Alat peraga kampanye dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat 

dalam pemilihan umum di kabupaten bulukumba terbukti bahwa persentase 

pemilih meningkat setiap tahunnya.  

2. Siyasah dusturiyah memandang bahwa seseorang yang memuji diri dan 

meminta kekuasaan itu diperbolehkan apabila ia telah memenuhi syarat- 

syarat sebagai pemimpin dan sanggup untuk bersikap adil. 

B. IMPLIKASI  

1. Diharapkan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membatasi 

penyediaan alat peraga kampanye agar tidak dipasang di pepohonan dengan 

tujuan menjaga kelestarian alam. 

2. Diharapkan untuk memberikan pemahaman bagi para calon dalam pemilihan 

umum beserta tim sukses calon untuk memahami regulasi mengenai alat 

peraga kampanye. Agar dalam penyediaan alat peraga kampanye dapat 

dimaksimalkan dengan mentaati aturan yang ada. 
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