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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Konsonan 
 

 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan tidak ا

dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di ث
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 ذ

atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin sy es dan ye ش

  ص
Sad 

 
ṣ 

es (dengan titik 
di bawah) 

  ض
Dad 

 
ḍ 

de (dengan titik 
di bawah) 

  ط
Ta 

 
ṭ 

te (dengan titik di 
bawah) 

  ظ
Za 

 
ẓ 

zet (dengan titk 
di bawah) 

 ain „ apostrof terbalik„ ع



viii  

 

 

 

 

 

 

 
 

 غ
gain G Ge 

 fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em م

 nun N En ن

 wau W We و

 ha H Ha ه

 hamzah , Apostof ء

 ya Y Ye ي

 

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

Jika ia terletak 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: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا

 Kasrah I I ا

 

 

 ḍammah U U ا

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah an yā‟ ai a dan i ى

و     ى  َ fatḥah dan wau au a dan u 

 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

Harkat dan 

Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan Tanda 

 

Nama 

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

yā‟ 
ā a dan garis di atas 

 kasrahanyā‟ i i dan garis di atas ى

 ḍammahdan wau ū u dan garis di atas وى



x  

 

 

 

 

 

 

4. Tā’ Marbūṭah 

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]. 

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 (  ّ  maka ia,(ى 
 

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 

(-). 
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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 

 

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 di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan 

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

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafẓ al-Jalālah ( لاله ) 

 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 



 

 

 

 
 

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

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

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

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

kapital (Al-). 
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ABSTRAK 

Nama           : A.Indraerwati 

NIM             : 80100221119 

Judul Tesis : Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar Pada Kasus Pilkada 
Perspektif Siyasah Syar’iyyah (Studi Kasus Pada Pilkada Tahun 
2020 di Kota Makassar). 

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Peran Badan Pengawas Pemilu Kota 

Makassar Pada Kasus Pilkada Perspektif Siyasah Syar’iyyah (Studi Kasus Pada 

Pilkada Tahun 2020 di Kota Makassar). Pokok Masalah tersebut kemudian terdiri dari 

beberapa sub masalah yakni: (1) Upaya Preventif Badan Pengawas Pemilu Kota 

Makassar dalam melakukan pengawasan  Pada Kasus Pilkada di Kota Makassar; (2) 

Upaya represif Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar dalam Penanganan 

Pelanggaran Kode etik, Tindak pidana pemilihan, administrasi, dan pelanggaran 

netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pilkada Tahun 2020 di Kota Makassar. 

Jenis Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif yang diperoleh melalui studi 

lapangan (field research), dengan pendekatan yuridis dan teologi syar’i. Adapun 

sumber data dalam penelitian ini adalah Ketua Bawaslu Kota Makassar, Kepala Devisi 

Penanganan Pelanggaran, anggota bagian hukum dari Sentra Penegakan Hukum 

Terpadu di Kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara mendalam (indepth 

interview) dan dokumentasi. Sedangkan Tekhnik Pengolahan dan analisis data yang 

digunakan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil Penelitian ini menunjukan bahwasanya upaya preventif yang dilakukan 

oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar dalam melakukan pengawasan pada 

kasus Pilkada di Kota Makassar yakni: 1) Membentuk Sekolah Kader Pengawasan 

Pemilu Partisipatif (SKPP), membentuk Saka Pemilu dengan melibatkan media 

partisipatif, melibatkan kelompok disabilitas, melibatkan kelompok perempuan. Pada 

Tahun 2023 mengagas forum warga sebagai bentuk deteksi awal terkait pelanggaran.  

kemudian di Tahun 2021 membuat Pulau sadar pengawasan. Pulau pengawasan 

terletak di Barang Ca’ddi, dan yang terkhir Bekerja sama dengan kelompok keagamaan 

Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU). 2) Upaya Represif Badan Pengawas 

Pemilu Kota Makassar yakni melakukan penindakan pelanggaran mulai dari menerima 

laporan atau temuan melakukan pengkajian dan melakukan rekomendasi atau 

meneruskan hasil kajian ke lembaga yang berwenang. Implikasi dari Penelitian ini 

adalah diharapakan dapat merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang 

Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, WaliKota/Wakil Wali 

Kota dengan menambahkan jangka waktu penanganan pelanggaran Tindak Pidana 

Pemilihan menjadi 7 hari. 
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BAB I 

PENDAHULUAN   

A. Latar Belakang Masalah  

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, tentunya 

menjujung tinggi kedaulatan rakyat, segala bentuk kebijakan didasarkan kepada rakyat, 

oleh dan untuk rakyat. Demokrasi tidak terlepas dari pemilihan kepala daerah secara 

langsung. Sejatinya demokrasi mengacu kepada doktrin adanya hak dan kewajiban 

yakni antara warga negara dengan pemerintah. Demokrasi dalam Islam diamini sebagai 

sesuatu yang universal.1 Pemilihan kepala daerah merupakan wahana perwujudan 

kedaulatan rakyat, guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan 

yang dihasilkan dari pemilu diharapkan dapat menjadi pemerintahan yang mendapat 

legitimasi kuat dan amanah.2 Demokrasi perwakilan dijadikan sebagau bagian integral 

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui wakilnya di kekuasaan legislatif 

maupun eksekutif.3 

 Pemilihan kepala daerah sebagai sarana bagi rakyat untuk dapat memilih 

pemimpin atas dasar kehendak rakyat, diharapkan pemimpin yang terpilih mampu 

mengemban tugas dan tanggungjawab kepada rakyat. Pelaksanaannya dilakukan secara 

langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, dan adil berdasarkan pancasila dan UUD 1945. 

Sebagaiamana menimbang dalam gagasan hukum progresif dari Satjipto Rahardjo 

dalam menimbang sebuah keadilan dalam hukum, bahwasanya apabila dalam Undang-

Undang telah terkandung subtansi keadilan sebagaimana yang diharapkan oleh 

                                                           
1Darussalam Syamsuddin, Demokrasi dalam Bingkai Politik Islam, (Cet.I; Makassar: Alauddin 

University Press, 2012) h. 6. 

  2Rahmatiah, HL. “Money Politic pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa, 

“AlDaulah 3 no. (2019): h.3 
3Agus Pramono, Elite Politik: Yang Loyo dan Harapan Masa Depan (Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan, 2005), h. 11. 



2  

  

masyarakat dan bangsa, maka Undang-undang itulah harus didahulukan 

penegakannya. Bahwa apabila dalam undang-undang tidak terkandung subtansi 

keadilan sebagaiamana diharapkan masyarakat dan bangsa, maka segeralah beranjak 

lebih relistis mempertimbangkan keadilan yang hidup dalam masyarakat dan bangsa. 

Bahwa apabila keduanya samar-samar maka segeralah berupaya mengkontruksi 

konsep pemikiran hukum yang lebih bermanfaat kepada keadilan masyarakat dan 

bangsa.4 Demokrasi, negara hukum, dan negara kesejahteraan menjadi dasar filosofis 

dari penyelenggaraan pemilu.5 Menurut Satjipto Rahardjo, Pemilu yang demokratis 

ialah lembaga yang mereproduksi kontrak sosial baru antara rakyat dengan pemimpin 

pemerintahan.6 

Menurut Jimly Asshiddiqie, pilkada selain sebagai perwujudan demokrasi 

dan Hak Asasi Manusia (HAM), juga bertujuan untuk mengisi dan melaksanakan 

suksesi kepemimpinan secara tertib.7 Pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis, 

dapat dijalankan secara langsung maupun tidak langsung.8 Pendambaan terhadap wakil 

rakyat yang diharapkan masyarakat adalah mereka yang mampu menghadirkan 

kesejahteran diberbagai lini kehidupan serta mampu mengangkat harkat dan martabat 

bangsa di mata internasional.9  

 

                                                           
4 Marilang, “Menimbang Paradigma Keadian Hukum Progresif”, Jurnal Konstitusi 14 no. 2 

(Juni 2017): h. 329 
5 Harry S Nugraha, “Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Lex Renaissance 3, no. 1 (2018) : h. 61 
6 Ida Budhiati, “Quo Vadis Demokrasi Prosedural dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis” Jurnal 

Masalah-Masalah Hukum 42, no. 2 (2013): h. 268.  
7Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Edisi 1, (Cet.VI; Jakarta: Rajawali 

Pers, 2014), h. 17 
8 W. Melfa, “Penataan Hukum Menuju Hukum Ideal Dalam Pengaturan Pemilukada”, Jurnal 

Masalah-Masalah Hukum 42 no. 2 (2013): h. 211. 
9 Rozali Abdullah, Mewujudkan Pemilu yang lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif) (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2009), h. 3. 
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Tentunya, dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, dan sesuai dengan apa 

yang dicita-citakan, maka diperlukan adanya pengawasan terhadap setiap tahapannya. 

Hal ini dikarenakan dalam setiap pelaksanaan pemilu tidak dapat dipungkiri masih 

sering terjadi kecurangan-kecurangan baik yang dilakukan oknum penyelenggara 

pemilu ataupun peserta pemilu. Kecurangan-kecurangan yang terjadi baik ditingkat 

pusat dan daerah lebih didominasi oleh politik uang (money politic), penggelembungan 

suara, pemilih siluman dan oknum penyenggara pemilu yang berpihak kepada salah 

satu peserta. Untuk itu, fungsi pengawasan dan pelaksanaan pemilu harus di 

tingkatkan. Pengawasan berarti suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin 

terlaksananya penyelenggaraan Negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan sesuai 

dengan hukum yang berlaku.10 Maka urgensi kehadiran badan pengawasan pemilu 

sangat diperlukan guna mencapai asas pemilihan umum. Tugas dan fungsi lembaga 

penyelenggara pemilu ini ialah mengatur jalannya pemilu. Berhasil atau tidaknya 

penyelenggaran pemilu sebagaimana tujuannya, tergantung dari pihak penyelenggara. 

Maka dari itu, pihak penyelenggara inilah yang memiliki peran sangat pentng dalam 

penyelenggaran pemilu di Indonesia.11 Bawaslu memiliki fungsi mengawasi 

pelaksanaan tahapan pemilu, menerima aduan serta menangani pelanggaran-

pelanggaran kode etik, administrasi dan tindak pidana.12  

Pengawasan dan penindakan pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh Bawaslu 

pun juga dikenal pada masa Rasulullah saw. yang dikenal dengan sebutan wilayah al-

                                                           
10Sri Soemantri, dkk, Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia:30 

Tahun kembali ke Undang-undang Dasar 1945, (Cet.I; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), h. 285.  
11Ni’matul Huda, M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca 

Reformasi (Jakarta: Kencana, 2017), h.52. 
12 Aslang Jaya, Darussalam Syamsuddin. “Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum di Kota Makassar Studi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan”.Jurnal Vox 

Populi 2 no.2 (Desember 2019):  h. 107. 
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hisbah  Ibnu Taimiyyah mengemukakan tugas  yang diemban oleh lembaga al-Hisbah. 

diantaranya petugas lembaga al-Hisbah hendaknya memerintahkan orang-orang 

menegakkan shalat jum’at, shalat berjamaah lainnya, berkata benar, menyampaikan 

amanah kepada yang berhak, melarang tindakan-tindakan yang tercela, seperti 

berdusta, berkhianat, berlaku curang dalam takaran dan timbangan, memalsukan 

produk industrui, perdagangan, dan urusan-urusan keagamaan. Jika kita analisis 

mengenai tugas dan fungsi bawaslu memiliki beberapa kemiripan diantaranya  

melakukan pengawasan terhadapa warga negara terkhusus pemilih yang melakukan 

pelanggaran atau kecurangan pada saat pemilihan kepala daerah. 

Pada masa pemerintahan umar bin khattab pada pelaksanaan tugas-tugas di 

daerah umar mengangkat Muhammad Ibn Maslahah sebagai pengawas. Tugasnya 

adalah mengadakan inspeksi (proses pemeriksaan) ke berbagai daerah untuk 

menyelidiki penyelewengan dan menerima laporan-laporan dari rakyat yang setempat 

tentang para pejabat. Ia pun membuat laporan pada khalifah untuk di proses secara 

hukum. 

Dengan adanya Bawaslu diharapkan tidak terjadi lagi pelanggaran pemilu 

untuk kemaslahatan ummat. Siyasah syar’iyah di artikan sebagai kebijakan pengurusan 

masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Abdul wahhab Khallaf menjelaskan 

bahwa yang di maksud dengan masalah umum umat Islam adalah segala hal yang 

membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-

undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun 

hubungan internasional.13 

 

                                                           
13Muhammad Iqbal, Fiqih siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: PT Prenada 

Media Group, 2014), h.5 
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Sebagaimana kita pahami dalam firman Allah swt. dalam QS An-Nisa:4/59. 

سُوْلَ وَاوُلِى الْْمَْرِ مِنْكُمْْۚ فَاِنْ تنََازَعْتُ  َ وَاطَِيْعوُا الرَّ ا اطَِيْعوُا اللّٰه مْ فِيْ شَيْءٍ يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْٰٓ

خِرِِۗ ذٰلِ  ِ وَالْيَوْمِ الْْٰ سُوْلِ اِنْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُْنَ باِللّٰه ِ وَالرَّ احَْسَنُ تأَوِْيْلًا ࣖفرَُدُّوْهُ اِلَى اللّٰه  كَ خَيْرٌ وَّ

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika 

kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) 

dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang 

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.14 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa taatilah Allah swt. dan taatilah Rasulnya dan 

Ulil amri (pemimpin) di antara kamu, bahwa Ulil amri itu mencakup setiap pemegang 

urusan. Yaitu apa yang di perintahkan kepada kalian dalam rangka taat kepada allah, 

bukan dalam melanggar apa yang di larang oleh allah, sebagaimana dalam hadist 

shahih di jelaskakan “ketaatan itu hanya dalam hal yang ma’ruf”.Pemimpin yang di 

maksud termasuk adalah raja, para tokoh ulama dan para birokrat (anggota dari suatu 

birokrasi yang menjalakan tugas-tugas administrasi dari sebuah organisasi). Setiap 

orang yang di ikuti oleh orang lain adalah ulil amri, dan mereka wajib memerintahkan 

apa yang di perintahkan allah dan melarang apa yang telah di larangnya.15 Pada saat 

pemilihan umum wajib mematuhi peraturan bawaslu bahwa tidak boleh melakukan 

praktek money politik dan jika ada yang melanggar peraturan tersebut maka akan di 

kenakan sanksi. 

   Pada tahun 2020 penyelenggaraan pilkada di Kota Makassar agak sedikit 

berbeda dari pilkada-pilkada sebelumnya pasalnya pada saat itu sedang dalam masa 

                                                           
14Kementerian Agama, Al Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Kemenag RI, 2017), h.87. 
15Ibnu taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2004), h.168. 
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pandemi covid-19. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah, DPR, KPU, dan 

Bawaslu membuat aturan baru pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 

yaitu menerapkan protokol kesehatan yang ketat, hal ini dilakukan agar tidak muncul 

kasus atau klaster baru saat Penyelenggaraan Pilkada. Pandemic ini tidak bisa 

dipungkiri telah terbangun dinamika politik tersendiri. Krisis pandemic ini tetap 

membutuhkan komitmen kebangsaan untuk menjaga kerukunan dan kebersamaan bagi 

segenap komponen bangsa. Menghadapi krisis ini justru berbanding terbalik antara 

kebutuhan masyarakat yang juga mendesak seperti pemulihan kesehatan dan 

ekonomi.16Aturan Pilkada Tahun 2020 di tengah situasi pandemi ini tertuang dalam 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

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

Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana non-alam 

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Peraturan tersebut tidak hanya diberlakukan 

untuk masyarakat pemilih namun juga berlaku bagi penyelenggara maupun peserta 

Pilkada. Peraturan tersebut berlaku di seluruh daerah di Indonesia tempat 

berlangsungnya pilkada, salah satunya adalah Kota Makassar yang merupakan Ibu 

Kota Provinsi Sulawesi Selatan. 

 Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi penulis mengangkat judul “Peran 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Penanganan Pelanggaran 

Pilkada Siyasah Syar’iyyah (Studi Kasus Pilkada Tahun 2020 di Kota Makassar)”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

a. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar 

                                                           
16 Syahrir Karim, Polarisasi Politik Islam Di Tengah Pandemi Covid-19 Dan Peta Politik 

2024, Jurnal Prosiding Senaspolhi 1 no.1 (2021): h. 3 
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b. Perspektif Siyasah Syar’iyyah 

c. Studi Kasus Pilkada Tahun 2020 di Kota Makassar 

2. Deskripsi Fokus 

a. Peran Bawaslu Kota Makassar 

Menurut Soerjono Soekanto Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), 

apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan 

sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang 

melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia 

menjalankan suatu fungsi. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu 

rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peran 

Bawaslu Kota makassar dapat di artikan sebagai pelaksanaan kewajiban oleh 

Bawaslu sesuai dengan amanat undang-undang yang akan dijalankan oleh Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar. 

b. Perspektif Siyasah Syar’iyyah 

Perspektif Siyasah Syar’iyyah menurut Abdul Wahab Kallaf adalah suatu ilmu 

yang membahas tentang urusan ketatanegaraan atau kebijakan politik yang 

menyangkut urusan ketatanegaran Islam atau dapat disimpulkan bahwas Siyasah 

Syar’iyyah menelaah persoalan politik hukum Islam. 

c. Studi Kasus Pilkada Tahun 2020 di Kota Makassar 

Kasus yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kasus yang terjadi pada 

pemilihan Kepala Daerah yang terjadi pada Tahun 2020 di Kota Makassar. 
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C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok masalah dalam 

penelitian ini yaitu: Bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 

dalam Penanganan Kasus Pilkada Perspektif Siyasah Syar’iyyah (Studi Kasus Pada 

Pilkada 2020 di Kota Makassar) dan dari pokok masalah tersebutlah dapat ditarik sub 

masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut: 

1. Bagaiamana Upaya Preventif Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam 

melakukan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar? 

2. Bagaimana Upaya Represif Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam 

Penanganan Pelanggaran Kode etik, Tindak Pidana Pemilihan, administrasi 

pemilihan dan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara Pada  Pilkada Tahun 

2020 di kota Makassar ? 

D. Kajian Penelitian Terdahulu 

   Berdasarkan penelusuran dari berbagai literatur, terdapat sejumlah penelitian 

terdahulu, yang relevan dengan penelitian yang penulis hendak teliti, namun dalam 

kajian penelitian terdahulu ini  memiliki fungsi sebagai pembeda dengan penelitian 

sebelumnya dengan menguraikan beberapa hal yang signifikan dalam penelitian 

penulis antara lain : 

1. Ali Abdul Wahid dan Abd Qohar, Jurnal yang berjudul Peran Bawaslu dalam 

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 dalam Upaya 

mewujudkan Pemilu yang Demokratis, Penelitian ini membahas tentang Fungsi 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Peran Bawaslu dalam Pelaksanaan 

Pemilihan Gubernur Lampung  Tahun 2018 dalam upaya mewujudkan pemilu 

yang demokratis, pelaksanaan sosialisasi pemilihan umum, faktor-faktor yang 
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berpengaruh terhadap kinerja bawaslu pada pelaksanaan pemilihan gubernur 

provinsi Lampung Tahun 2018, pun juga membahas mengenai beberapa teori 

tentang pengawasan dan peran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis akan membahas pokok masalah terkait Peran Badan Pengawas Pemilihan 

Umum (Bawaslu) dalam Penanganan Kasus Pilkada Perspektif Siyasah 

Syar’iyyah (Studi Kasus Pada Pilkada 2020 di Kota Makassar) dan membahas 

sub maslah diantaranya Bagaiamana Upaya Preventif Bawaslu dalam Pemilihan 

Kepala Daerah di Kota Makassar, Bagaimana peran badan pengawas pemilihan 

umum (Bawaslu) dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilihan pada  

Pilkada Tahun 2020 di kota Makassar, dan membahas bagaimana peran badan 

pengawas pemilihan umum (Bawaslu) dalam penanganan pelanggaran kode etik, 

tindak pidana pemilihan dan pelanggaran administrasi pemilihan pada  Pilkada 

Tahun 2020 di kota Makassar. Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan 

namun tetap memiliki hubungan dalam lingkup pengkajian yuridis terkait peran 

Bawaslu menurut undang-undang.  

2. Hainidar, Junal yang berjudul  Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam 

Penanganan Kasus Pilkada Tahun 2020 di Kota Makassar. Penelitian ini 

membahas persoalan terkait Peran Badan Pengawas Pemilu Pada Pilkada Tahun 

2020 di Kota Makassar. Selain itu penelitian ini juga membahas penerapan 

sistem Pilkada langsung dan serentak. Penelitian ini membahas tentang peran 

badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) di Kota Makassar, menguraikan 

konsep peran, aspek-aspek peran, selain itu membahas juga tentang fungsi 

pengawasan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis akan membahas 

pokok masalah terkait Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 
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dalam Penanganan Kasus Pilkada Perspektif Siyasah Syar’iyyah (Studi Kasus 

Pada Pilkada 2020 di Kota Makassar). Menguraikan persoalan fungsi 

penindakan dan pelanggaran tidak hanya persoalan penanganan pelanggaran 

Pilkada saja tetapi juga akan membahas bagaiamana peran badan pengawas 

pemilu (Bawaslu) dalam melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Pilkada 

baik pelanggaran tindak pidana pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, 

dan pelanggaran kode etik pemilihan. Penelitian ini memiliki perbedaan yang 

signifikan namun tetap memiliki hubungan dalam lingkup pengkajian yuridis 

terkait peran Bawaslu menurut undang-undang contohnya mengkaji dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta bahan 

acuan yuridis yakni Perbawaslu Nomor  6 Tahun 2020 yang menjadi pedoman 

penyelenggaraan Pilkada dimasa Pandemi. 

3. Yulia Samora, Analisis Fikih Siyasah Terhadap Peran Badan Pengawasan 

Pemilihan Umum dalam Mengawasi Peneyelenggaraan Pemilihan Umum 

Tahun 2019 di Kecamatan Sorkam Barat. Penelitian ini membahas mengenai 

pengertian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), tugas bawaslu, 

Tindak Pidana Pemilihan umum, tujuan pelaksanaan pemilihan umum, lembaga 

penyelenggaraan pemilihan umum yakni komisi pemilihan umum (KPU), badan 

pengawas pemilihan umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelnggara 

Pemilihan Umum (DKPP), selain itu penelitian ini juga membahas mengenai 

analisis fikih siyasah terhadap peranan badan pengawas pemilihan umum. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis akan membahas tentang 

Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Penanganan Kasus 

Pilkada Perspektif Siyasah Syar’iyyah (Studi Kasus Pada Pilkada 2020 di Kota 
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Makassar). Fokus penelitian yang penulis lakukan adalah Pilkada bukan 

pemilihan umum. Selain itu dalam penelitian penulis membahas mengenai 

fungsi pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas pemilihan umum 

(Bawaslu), serta membahas sub masalah mengenai peranan badan pengawasan 

pemilihan umum (Bawaslu) dalam penanganan pelanggaran tindak pidana 

pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran kode etik pemilihan 

umum dan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara, yang kemudian akan 

dianalisis dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020, dan dianalisis dengan 

menggunakan perspektif siyasah syar’iyyah dalam memandang peran badan 

pengawas pemilihan umum (Bawaslu) pada penanganan pelanggaran Pilkada 

Tahun 2020 di Kota Makassar. 

4.  Wilma Silalahi, Jurnal yang berjudul “Peran Pengawasan Masyarakat dalam 

Mewujudkan Pemilu yang berintegritas”. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwasanya, Dalam mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, selain 

peserta pemilu, penyelenggara pemilu, lembaga penyelesaian sengketa pemilu, 

juga sangat dibutuhkan dukungan pengawasan sebagai bentuk partisipasi 

masyarakat, Pembahasan didalamnya mempunyai relevansi utamanya dari 

sumber teori yang sama, akan tetapi mempunyai perbedaan yang mencolok 

dengan pembahasan yang ada pada tesis ini, karena jurnal tersebut hanya 

mengkaji peran masyarakat dalam melakukan pengawasan tanpa menjelaskan 

secara komperhensif terkait upaya penindakan yang dilakukan ketika terjadi 

pelanggaran baik yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik pemilihan, 

pelanggaran administrasi, pelanggaran Tindak pidana pemilihan dan 

pelanggaran netralitas aparatur sipil negara. 
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5. Akhmad Hairil Anwar, Jurnal yang berjudul “Peran Bawaslu dalam Pengakan 

Hukum dan Keadilan Pemilu” . Hasil penelitian ini menunjukan bahwasanya 

Keadilan pemilu setidaknya harus memperhatikan beberapa hal Pertama, 

menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses 

pemilu sesuai dengan kerangka hukum; Kedua, melindungi atau memulihkan 

hak pilih; dan Ketiga, memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih 

mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, 

dan mendapatkan putusan. Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen 

penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip 

demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Berbeda 

dengan hasil penelitian penulis, yang membahas mengenai sistem keadilan 

pemilu bukan hanya dalam aspek pencegahan maupun penindakan yang 

dilakukan Bawaslu Tetapi menelaah dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah dalam 

menganalisis peran Bawaslu Kota Makassar  Pada kasus Pilkada di Kota 

Makassar Pada Tahun 2020. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pada 

Kasus Pilkada Perspektif Siyasah Syar’iyyah (Studi Kasus Pada Pilkada 2020 di 

Kota Makassar) 

b. Untuk mengetahui Upaya Preventif Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bawaslu 

Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar 

c. Untuk mengetahui upaya represif Peran badan pengawas pemilihan umum 

(Bawaslu) dalam penanganan pelanggaran kode etik, tindak pidana pemilihan 
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pelanggaran administrasi pemilihan dan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil  

Negara pada Pilkada Tahun 2020 di kota Makassar. 

2.  Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah untuk memberikan 

sumbangsih dalam kajian hukum Islam terkait peran penyelenggara pemilihan 

umum yakni Bawaslu, sehingga dapat memberikan manfaat dalam bidang hukum 

Islam terutama siyasah syar’iyyah. diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan 

bacaan kepada pembaca mengenai peran badan pengawas pemilihan umum 

(Bawaslu) Pada Pilkada 2020 di Kota Makassar. dan diharapkan agar hasil 

penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam Proses Pilkada 

Serentak di Kota Makassar. 

b. Kegunaan Praktis 

Kegunaan penelitian ini secara praktis memberikan pengedukasian kepada 

masyarakat untuk mencegah pelanggaran Pilkada, baik berupa pelanggaran kode 

etik, pelanggaran tindak pidana, pelanggaran administrasi pemilihan dan 

pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kajian Teori 

1. Teori Peran 

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku 

tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga 

mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang 

dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan 

mempunyai peran yang sama. Peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:1 

a. Role conception (Konsepsi peran) yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang 

dilakukan dengan situasi tertentu; 

b. Role expectations (Harapan peran) yaitu harapan orang lain terhadap seseorang 

yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak; 

c. Role execution (Pelaksanaan peran) yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang 

yang berada pada suatu posisi tertentu. 

Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan 

terjalin kesinambungan dan kelancarannya 

2. Teori Pengawasan  

 Menurut George R. Tery mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi 

apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, 

dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan.2 

                                                           
1Janu Murdiyatmoko, Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat (Bandung: Grafindo 

Media Pratama, 2007), h.25. 
2 Muchsan, Sistem Pengawasan terhadap Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara 

di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1992), h.3. 
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Bawaslu dalam menjalankan fungsinya dalam melakukan pengawasan ada yang 

dikenal dengan Istilah pengawasan partisipatif, pengawasan partisipatif muncul dengan 

maksud untuk menyampaikan pesan keseluruh masyarakat yang terlibat dalam 

pemilihan umum dan masyarakat pada umumnya untuk ikut terlibat dalam melakukan 

pengawasan pada setiap tahap pelaksanaan pemilihan umum. Pengawasan partisipatif 

juga bertujuan untuk memicu masyarakat untuk lebih peduli terhadap pemilihan umum, 

terutama pada masyarakat yang mempunyai jiwa sosial yang dapat mendedikasikan 

dirinya untuk menjadi bagian dari pengawasan partisipatif. 

Istilah pengawasan partisipatif digagas oleh Bawaslu untuk menyebut 

keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu, yang dianggap sangat 

pas untuk dijadikan sebagai salah satu strategi menguatkan lembaga 

pengawas dan pengawasan Pemilu itu sendiri.3 Menurut Silaban 

Pengawasan Partisipatif merupakan strategi bawaslu untuk mengatasi 

persoalan keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya cakupan wilayah 

pengawasan. Peran masyarakat dalam mengawasi Pemilu lebih bersifat 

partisipasi, karena sifatnya yang partisipasi hanya sebagian kecil dari pengawasan yang 

dilakukan oleh masyarakat di pemilihan umum dapat menjadi bantuan yang 

melengkapi pengawasan yang telah di lakukan oleh lembaga negara dan lembaga-

lembaga lainnya.  

Kegiatan-kegiatan masyarakat yang dapat dilakukan dalam tahapan 

pelaksanaan pemilihan umum dapat berupa kegiatan ikut dalam memberikan hak 

suaranya dan ikut dalam mengawasi hak suara yang telah mereka gunakan agar tidak 

disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu bentuk 

                                                           
3Gunawan Suswanto, Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil Untuk 

Demokrasi Indonesia, (t.t : Erlanga, 2015), h.80. 
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kegiatan partisipasi lainnya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dapat dibedakan 

menjadi sejumlah kegiatan yakni : 

1. Melakukan pendidikan pemilih. Melakukan sosialisasi tata cara setiap tahapan 

Pemilu.  

2. Melakukan pemantauan atas setiap tahapan Pemilu dan menyampaikan 

penilaian atas Pemilu berdasarkan hasil pemantauan.  

3. Melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu baik pelanggaran Kode Etik 

Penyelenggara Pemilu maupun pelanggaran ketentuan administrasi Pemilu dan 

pelanggaran ketentuan Pidana Pemilu. 

3. Teori Efektivitas Hukum Badan Pengawas Pemilu 

Teori Efektvitas hukum dimaksudkan untuk menganalisis dan menelaah upaya 

badan pengawas pemilu sebagai lembaga yang mengawasi dan melakukan penindakan 

terhadap pelanggaran pemilihan umum. Apatah lagi dalam penelitian ini akan 

menganalisis dari aspek yuridis dan perspektif siyasah syar’iyyah atau kebijakan 

politik, salah satu yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka 

penulis dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, 

banyak tergantung pada beberapa faktor yaitu pengetahuan tentang substansi 

perundang-undangan, cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut, institusi yang 

terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya, dan 

bagaimana proses lahirnya suatu peraturan perundang-undangan. Teori efektivitas jika 

dikaitkan dengan perspektif Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan 

berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur 

hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum 

(legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum 
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meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang 

hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. 

Pembahasan penelitian ini akan membahas upaya preventif dan upaya represif 

bawaslu dalam penanganan pelanggaran Pilkada, dengan menganalisis dari aspek 

subtansi hukum yakni peraturan perundang-undang tentang badan pengawas pemilihan 

umum dalam penanganan pelanggaran Pilkada, apakah upaya preventif tersebut telah 

diatur dalam undang-undang atau tidak, dari aspek struktur hukum baik secara vertikal, 

horizontal dan faktor intelektual didalamnya, serta budaya hukum merupakan hukum 

yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat 

B.   Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 

1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah 

Pemilihan umum (Pemilu) dapat dirumuskan sebagai mekanisme 

pendelegasian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu atau calon anggota Dewan 

Perwakilan Raykat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan 

Raykat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan 

kehendak rakyat. Pemilu juga berarti mekanisme perubahan politik mengenai pola dan 

arah kebijakan publik dan mengenai sirkulasi elite yang dilakukan secara periodik dan 

tertib.4 Sistem Pilkada yang demokratis dapat dilihat dari asas-asas yang dianut. Asas 

adalah suatu pangkal tolak pikiran untuk sesuatu kasus atau suatu jalan dan sarana 

untuk menciptakan sesuatu tata hubungan atau kondisi yang kita hendaki. Asas Pilkada 

adalah pangkal tolak pikiran untuk melaksanakan Pilkada. Dengan kata lain, asas 

Pilkada merupakan prinsip-prinsip atau pedoman yang harus mewarnai proses 

                                                           
4Ramlan Surbakti, Sistem Pemilu dan Tatanan Politik Demokrasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), h. 8. 
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penyelenggaraan. Asas Pilkada juga berarti jalan atau sarana agar Pilkada 

terlaksanakan secara demokrasi. Dengan demikian, asas-asas Pilkada harus tercermin 

dalam tahapan-tahapan kegiatan atau diterjemahkan secara teknis dalam elemen-

elemen kegiatan Pilkada.5 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 

menegaskan bahwa:  

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 
Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah 
pelaksanaan kedaulatan rakyat wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk 
memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 
Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.6 

2. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah 

Adapun yang menjadi Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah adalah:  

a. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Repbulik Indonesia. 

b. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan 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. 

c. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum. 

d. Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah. 

 

 

                                                           
5Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daeerah Langsung (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2005), h. 206. 
6 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan 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 
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3. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah  

Sebagai negara dengan sistem otonomi daerah, Indonesia terbagi menjadi 

beberapa wilayah yakni, wilayah pusat, provinsi, kabupaten kota. Selain itu, 

Iindonesia menganut sistem presidensil dimana presiden sebagai kepala negara 

sekaligus kepala pemerintahan. Kedudukan presiden dalam negara sangatlah 

penting mengingat presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi 

sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 

1945 mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pemerintahan untuk menuju 

tujuan negara indonesia yang telah termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945 Alinea ke IV.7 

Menurut Prof Ni’matul Huda dalam bukunya yang berjudul ilmu negara 

menyatakan bahwa sistem pemerintahan negara kesatuan terbagi menjadi dua 

yakni, pertama, sistem sentralisasi yaitu suatu sistem terpusat yang mana 

penyelenggaraan pemerintahan daerah harus mendapatkan persetujuan 

pemerintahan pusat hal ini dapat berimplikasi terhadap menumpuknya beban 

pemerintahan pusat serta lambatnya pembangunan di daerah. Kedua sistem 

desentralisasi yakni sistem pemerintahan yang melakukan pembagian terhadap 

wilayah pemerintahan, selain itu memberikan kebebasan kepada pemerintahan 

daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing sesuai dengan kultur dan 

partisipasi dari daerah tersebut. oleh karena wilayah indonesia sangat luas dan 

terbagi dalam beberapa wilayah sehingga mengharuskan adanya pembagian tugas 

dan fungsi dari pemerintahan pusat serta perpanjangan tangan pemerintahan pusat 

ke daerah untuk tetap menyelenggarakan pemerintahan di daerah. 

                                                           
7Septi Nur Wijayanti dan Iwan Satriawan, Hukum Tata Negara (Yogyakarta, Renika Cipta, 

2009), h. 157. 
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Masa pemerintahan kepala daerah pun hampir sama dengan pemerintahan 

pusat hanya saja kepala daerah hanya berorientasi pada pengembangan daerahnya 

bukan secara keselurahan wilayah NKRI. Masa pemerintahanya pun sama dengan 

pemerintahan pusat yakni satu periode sama dengan 5 tahun dan akan dipilih secara 

berkala apabila masa periodenya sudah habis. Mekanisme pemilihannya pun 

dilakukan secara politik dengan melibatkan seluruh elemen-elemen politik melalui 

penyeleksian setiap tokoh yang akan mencalonkan sebagai kepala daerah. 

Kehidupan politik di daerah, pemilihan gubernur, merupakan kegiatan yang 

memiliki nilai yang setara dengan pemilihan lembaga legislatif, hal ini dapat 

dibuktikan bahwa kepala daerah dan DPRD menjadi mitra.8 

Jika dalam tingakatan kepala daerah, pemilihan kepala daerah dilakukan 

secara langsung oleh rakyat. Hal ini sebagai perwujudan dari cita-cita reformasi 

yang ingin mengembalikan sepenunya kedaulatan di tangan rakyat melalui 

pemberian mandat secara langsung kepada calon kepala daerah melalui TPS yang 

merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Pemilihan kepala 

daerah secara berkala dilakukan dalam rangka memperkuat sistem otonomi daerah 

dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanannya harus 

tetap berpedoman pada prinsip pemberian otonomi daerah sebagaimana telah 

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni:9 

a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek 

demokrasi, keadilan, pemetaan serta potensi dan keanekaragaman daerah; 

                                                           
8Agus 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 3 no.7 (2009):h. 7 
9Tjahjo Kumolo, Politik Hukum Pilkada Serentak, h.10. 
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b. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi 

badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawasan 

maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah daerah; 

c. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga 

tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. 

4. Asas-Asas Pemilihan Umum 

Pemilihan Umum yang demokratis merupakan sarana untuk menegakkan 

kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara. Oleh karena itu Pemilihan Umum 

tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara.10 Pemilihan umum di Indonesia menganut asas  Luber  yang merupakan 

singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada sejak 

zaman orde baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang 

merupakan   singkatan dari “Jujur dan Adil”. Adapun yang dimaksud dengan asas 

“Luber dan Jurdil” dalam pemilu. Asas “Luber dan Jurdil” pemilu menurut UU No. 10 

tahun 2008, tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam UU No. 

10 Tahun 2008, asas pemilihan umum meliputi:  

a. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung 

memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. 

b. Umum, artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah 

berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa 

ada diskriminasi (pengecualian).  

c. Bebas, artinya rakyat sebagai pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa 

adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun atau dengan apapun. 

                                                           
10 Bintan R. Saragih, Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia  (Jakarta: Gaya 

Media Pratama, 1987), h. 52. 
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d. Rahasia, artinya rakyat sebagai pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui 

oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada 

siapa suaranya diberikan (secret ballot). 

e. Jujur, artinya dalam penyelenggaraan pemilu semua pihak baik pelaksana, 

pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, 

termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus 

bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

f.  Adil, artinya dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik 

peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak 

manapun.  

5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) 

Panitia pengawas pemilihan kepala daerah Menurut Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menegaskan bahwasanya 

“Pengawasan penyelenggaraaan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecematan, Pengawas Pemilu Lapangan dan 

Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Pengawas Pemilu adalah lembaga ad hoc yang 

dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan 

dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu dilantik. Pengawas Pemilu 

dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta 

menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu. 

Adapun tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/kota dalam tahapan 

penyelenggaraan pemilu:11  

                                                           
11 Pasal 30 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 
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a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:  

b. Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS;  

c. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penepatan Daftar 

Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;  

d. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;  

e. Proses dan penetapan calon;  

1) Pelaksanaan Kampanye;  

2) Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;  

3) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasi Pemilihan; 

4) Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih; 

5)  Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;  

6) Penyampaian surat dari tingkat TPS sampai ke PPK;  

7)  Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten dan 

Kota dari seluruh Kecematan;  

8) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan 

dan Pemilihan susulan; dan  

a. Proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta 

Walikota dan Wakil Walikota. 

b.  Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-

undangan mengenai Pemilihan; 

c.  Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan 

yang tidak mengandung unsur tindak pidana;  

d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;  
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e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada 

instansi yang berwenang;  

f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengelurakan 

rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang 

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh 

penyelenggara di Provinsi, Kabupaten dan Kota; 

g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan 

sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan 

pengawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti 

melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunnya tahapan penyelengaraan 

Pemilihan yang sedang berlangsung; 

h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan 

i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan. Dalam pelaksanaan tugas Panwaslu Kabupaten/Kota dapat:  

a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara 

dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf g; 

b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan 

terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.  

Adapun kewajiban Panwaslu Kabupaten/Kota:12  

a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;  

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu 

pada tingkatan di bawahnya;  

                                                           
12 Pasal 78 Undang-Undang 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum 
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c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya 

pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai 

Pemilu; 

d.  Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai 

dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;  

e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan 

adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang 

mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat 

kabupaten/kota; dan 

f.  Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan 

Pelanggaran Pemilihan Gubernur/WakilGubernur, Bupati/Wakilbupati, 

Walikota/dam Wakilwalikota. 

Pasal 9 

 (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan 

membuat kajian awal sesuai dengan Formulir Model A.4 terhadap Laporan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak Laporan 

disampaikan.  

(2) Kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti:  

a. keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel Laporan; 

 b. jenis dugaan pelanggaran;  
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c. pelimpahan Laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran 

Pemilihan; dan/atau d. Laporan Pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh 

Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya. 

 (3) Selain untuk meneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kajian awal dilakukan 

untuk menentukan Laporan termasuk:  

a. pelanggaran; atau  

b. sengketa Pemilihan.  

(4) Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:  

a. identitas pelapor;  

b. nama dan alamat/domisili terlapor; 

 c. waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) 

Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran; 

dan  

d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan dengan kartu identitas.  

(5) Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: 

a. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran;  

b. uraian kejadian dugaan pelanggaran; dan  

c. bukti.  

(6) Laporan yang telah memenuhi syarat dicatatkan dalam buku registrasi Laporan dan 

diberi nomor Laporan. 

 (7) Laporan dinyatakan diterima setelah dicatatkan dalam buku registrasi. 

 (8) Setelah Laporan diregister sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pelapor tidak 

dapat mencabut Laporan. 
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Pasal 10 

 (1) Hasil kajian awal diputuskan melalui rapat pleno. 

 (2) Hasil kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:  

a. dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan; 

 b. dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan;  

c. dugaan sengketa Pemilihan;  

d. dugaan tindak pidana Pemilihan;  

e. dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, 

dan masif; atau  

f. dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan  

lainnya.  

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan 

Pasal 33 

 (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan 

rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan kepada DKPP. 

 (2) Bawaslu atau Bawaslu Provinsi meneruskan rekomendasi pelanggaran kode etik 

bagi PPK, PPS, dan/atau KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Bawaslu 

Kabupaten/Kota.  

(3) Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan rekomendasi pelanggaran kode etik bagi 

PPK, PPS, dan/atau KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota.  

(4) Penerusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 

menggunakan Formulir Model A.13 dengan melampirkan salinan berkas pelanggaran. 

 (5) Salinan berkas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 

memuat: a. formulir Laporan atau Temuan; b. kajian; dan c. bukti.  
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(6) Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara 

Pemilihan terhadap Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau 

Pengawas TPS. 

 (7) Tata cara penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bawaslu 

yang mengatur mengenai mekanisme penanganan pelanggaran kode etik Panwaslu 

Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.  

Pelanggaran Administrasi Pemilihan  

Pasal 34 

(1) Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, memberikan rekomendasi 

terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi 

Pemilihan.  

(2) Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan berdasarkan tugas dan wewenang dapat 

memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai 

Pelanggaran Administrasi Pemilihan. 

 (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan 

menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KPU, KPU Provinsi, KPU 

Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya yang dituangkan dalam 

Formulir Model A.14. 

 (4) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan 

melampirkan salinan berkas pelanggaran.  

(5) Salinan berkas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit 

memuat: a. formulir Laporan atau Temuan; b. kajian; dan c. bukti.  
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(6) Dalam hal rekomendasi dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang 

ditujukan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau peserta 

Pemilihan tidak ditindaklanjuti, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota 

memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis 

Tindak Pidana Pemilihan 

Pasal 35 

(1) Laporan atau Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu, 

Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Penyidik Kepolisian Negara 

Republik Indonesia pada sentra penegakan hukum terpadu sesuai dengan tingkatannya.  

(2) Laporan atau Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sesuai dengan Formulir Model A.15 

C. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Pandangan Fikih Siyasah 

1. Konsep Pengawasan dalam Fikih Siyasah 

Islam sebagai agama yang menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia, 

sehingga ajarannya harus mendasari segala sendi-sendi kehidupan manusia baik dalam 

hal muamalah, pemerintahan, ekonomi, hukum, maupun negara secara umumnya. Jika 

dilihat mengenai fungsi dan tugas dari badan pengawas pemilihan umum terdapat 

banyak istilah fikih siyasah yang menjelaskan hal tersebut seperti halnya pendapat 

imam Al Mawardi yang menyebuntya sebagai “wilayah al-hisbah”. Pendapat tersebut 

memiliki makna sebagai suatu otoritas pengawasan dalam penegakan hukum dalam 

sistem kenegaraan. 

Pendapat Abd Qadir Awdah yang menamakan “al-muraqabah wa al taqwin” 

dimaksudkan untuk melihat kedudukan pertanggung jawaban pemerintahan sebagai 

suatu amanah yang telah diberikan. Awdah juga menjelaskan mengenai kekuasaan 
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pengawasan ini didasari oleh dua hal yang fundamental yakni; pertama masyarakat 

memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dalam pemerintahan dan 

merupakan bagian dari ama>r ma’ru>f nahy munkar yang telah diwajibkan oleh Allah 

swt. Kedua bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah merupakan kekuasaan 

yang dimiliki oleh rakyat yang didelegasikan untuk mewakili kepentingan dan aspirasi 

dari rakyat. Dengan demikian atas dasar tersebut sehingga pemerintah wajib 

mempertanggunjawabkan atas amanah yang diberikan oleh rakyat.13 

Menurut Al-Mawardi menjelaskan mengani fungsi pengawasan yang lebih 

kompleks dan menyeluruh dengan menggunakan istilah wilayah al-hisbah. Wilayah al-

hisbah. Istilah tersebut berasal dari kata al-wilayah yang memiliki arti kekuasaan atau 

kewenangan. Sedangkan al-Hisbah memiliki banyak arti yang berbeda yang dapat 

disesuaikan dalam konteks penggunannya. al-Hisbah memiliki arti Imbalan, yaitu 

suatu fungsi yang menjelaskan bahwa suatu perbuatan dilakukan dengan pengujian dan 

dengan penuh perhitungan serta pengawasan.14 Wilāyah ḥisbah juga dapat 

dikategorikan sebagai suatu tugas keagamaan yang memiliki misi ama>r ma’ru>f nahy 

munkar (menyuruh orang agar senantiasa melakukan kebaikan dan mencegah 

melakukan perbuatan buruk). 

Ibnu Taimiyyah dalam karyanya al-Hisbah Fii al-Islam merumuskan tugas-tugas 

lembaga al-Hisbah secara negatif. Dengan singkat ia katakana bahwa lembaga al-Hisbah 

bertugas untuk menegakkan ama>r ma’ru>f nahy munkar   yang berada di luar kewenangan 

penguasa wilayah lembaga peradilan, kantor keuangan, dan semacamnya. Akan tetapi pada 

bagian lain, Ibnu Taimiyyah mengajukan ringkasan tugas-tugas yang diemban oleh lembaga 

                                                           
13Abd al-Qadir Awdah, al-Islam wa Awda’una al-Siyasah (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 

1981), h. 180. 
14Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van 

Hoeve, 2008), 1939. 



31  

  

al-Hisbah. Ibnu Taimiyyah menulis “petugas lembaga al-Hisbah hendaknya 

memerintahkan orang-orang menegakkan shalat jum’at, shalat berjamaah lainnya, 

berkata benar, menyampaikan amanah kepada yang berhak, melarang tindakan-

tindakan yang tercela, seperti berdusta, berkhianat, berlaku curang dalam takaran dan 

timbangan, memalsukan produk industrui, perdagangan, dan urusan-urusan 

keagamaan.15 

al-Hisbah merupakan suatu tugas keagamaan, dengan misi untuk melakukan 

ama>r ma’ru>f nahy munkar (menyuruh orang agar senantiasa melakukan kebaikan dan 

mencegah melakukan perbuatan buruk) tugas ini merupakan kewajiban yang hars 

dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa.16 

Atas dasar tugas dan fungsi yang diemban itulah sehingga dalam mengangkat 

pejabat ini harus dilakukan kepada orang-orang yang tepat yang memiliki nilai disipli, 

cakap, jujur, serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Sehingga dengan sifat 

dan karakter itulah yang menjadikan seseorang yang memegang jabatan al-Hisbah 

tidak mudah disuap atau bahkan melakukan penyalahgunaan wewenang dengan segala 

cara untuk kepentingan pribadinya. 

Hal yang berbeda dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah yang melakukan 

penambahan terhadap defenisi dari al-hisbah yakni kewenangan al-hisbah tidak 

termasuk dalam kewenangan penguasa mapun peradilan biasa dan wilayah al-

ma’zalim. Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan tugas ama>r ma’ru >f nahy munkar 

cukup banyak ditemukan dalam al-Qur’an maupun Hadis baik yang pelaksanaannya 

dilakukan oleh individu ataupun melalui lembaga seperti wilayah al-hisbah. 

                                                           
15M. Arkas Salim, Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah, h. 115 
16A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, Formalisasi Syari’at Islam dalam Perspektif Tata 

Hukum Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 61 
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Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS ali-Imra>n/3:104. 

 

ئِّكَ 
َٰٓ وْلَ
ُ
ِۚ وَأ مُنكَرِّ

ت نَ عَنِّ ٱل رُوفِّ وَيَنتهَوت تمَعت ِّٱل مُرُونَ ب
ت
ِّ وَيَأ َيۡت عُونَ إِّلََ ٱلۡت ةٞ يدَت مَّ

ُ
ِّنكُمت أ َكُن م   وَلۡت
لِّحُونَ   تمُفت  ١٠٤هُمُ ٱل

Terjemahnya: 

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, 

merekalah orang-orang yang beruntung.17 

Berdasarkan tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, pada ayat ini 

Allah memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, 

menyuruh perbuatan makruf, dan mencegah perbuatan mungkar. Dan hendaklah di 

antara kamu, orang mukmin, ada segolongan orang yang secara terus-menerus 

menyeru kepada kebajikan yaitu petunjuk-petunjuk Allah, menyuruh (berbuat) yang 

makruf yaitu akhlak, perilaku dan nilai-nilai luhur dan adat istiadat yang berkembang 

di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan mencegah dari 

yang mungkar, yaitu sesuatu yang dipandang buruk dan diingkari oleh akal sehat. 

Sungguh mereka yang menjalankan ketiga hal tersebut mempunyai kedudukan tinggi 

di hadapan Allah dan mereka itulah orang-orang yang beruntung karena 

mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. 

2. Sejarah Wilayah al-hisbah 

Negara merupakan representasi dari kehendak rakyat sehingga pemerintah 

wajib mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakat. Negara wajib menjalankan 

pemerintahan sesuai dengan prinsip ama>r ma’ru>f nahy munkar dapat meminimalisir 

ataupun mencegah penyalahgunaan wewenang. Pada masa pemerintahan Rasulullah 

                                                           
17 Kementerian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 

2014), h. 63 
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saw. Rasulullah saw. memperhatikan akhlak, kelembagaan, penegakan dengan 

memerintahkan semua orang kejalan yang baik dan benar serta mencegah 

kemungkaran. Seperti halnya inspeksi langsung yang dilakukan oleh Rasulullah saw. 

terhadap para pedagang yang ada dipasar. Apabila ditemukan pedagang yang terbukti 

melakukan kecurangan maka hal tersebut langsung dilarang dan dicegah oleh 

Rasulullah saw.18 

Pada masa pemerintahan Rasulullah saw. sebagai kepala negara sekaligus 

sebagai nabi yang ditugaskan untuk menyampaikan ajaran Islam untuk seluruh umat 

manusia. Apabila dalam menjalankan pemerintahannya terdapat tugas yang semakin 

bertambah maka tak jarang Rasulullah melakukan penunjukan terhadap sahabat untuk 

diangkat sebagai Al-muhtasib Umar Bin Khattab sebagai al-Muhtasib di Madinah. Hal 

inilah yang dianggap oleh ulama sebagai cikal bakal yang menjadi awal kemunculan 

al-Hisbah selain itu penunjukkan yang dilakukan oleh Rasulullah menjadi isyarat 

bahwa apabila terdapat pelanggaran maka harus ditangani secara serius. 

Hal ini juga dilakukan pada masa khalifah Abu Bakar yang melakukan 

penanganan kasus al-Hisbah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw. yakni 

dengan melakukan pendelegasian tugas kepada Umar Bin Khattab. Begitupun halnya 

padamasa pemerintahan khalifah Umar Bin Khattab yang melkukan pendelegasian 

pembagian tugas peradilan dan untuk wilāyah ḥisbah Khalifah Umar menunjuk 

beberapa orang Al-Muhtasib yakni Sa’ad bin Yazid, Abdullah bin Utbah, dan Ummi 

al-Syifa’ (wanita) yang disebut terakhir sebagai al-Muhtasibah untuk mengawasi para 

pedagang di pasar Madinah.19 

                                                           
18Ibnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, terj. Arif Maftuhin (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004), h.21. 
19 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, 1940. 
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Perkebangannya konsep wilāyah ḥisbah terus dilanjutkan hingga pada mada 

masa Dinasti Umayyah (661-750) bahkan dalam periode ini wilayah al-Hisbah sudah 

menjadi suatu lembaga khusus dari lembaga peradilan yang memiliki tugas khusus 

untuk mengatur dan mengontrol serta melakukan pengendalian terhadap pasar dari 

perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat atau praktik-praktik yang tidak 

mencerminkan amr ma’ruf nahi mungkar. Pada masa keruntuhan daulah Islamiyah 

kemudian digantikan oleh Daulah Abbasiyah yakni pada tahun 7590 M-1225 M (132 

H-656 H). Kelembangaan ini juga mengalami perkembangan dan sudah menjadi 

lembaga pemerintahan pada umumnya yang secara sruktural berada di bawah lembaga 

peradilan.20  Selain itu, wilayah al-Hisbah sudah menjadi suatu departemen penting 

selama kekuasaan dinasti Fatimiyah, Utsmaniyah dan Ayyub. 

Di India wilayah departemen Al-Misbah yang resmi tidak ada akan tetapi 

selama masa pemerintahan kesultanan al-Muhtasib dan Qadi sama-sama di tunjuk 

apabila terdapat wilayah baru yang dikuasai oleh negara. Sepanjang sejarah perjalanan 

islam konsep wilāyah ḥisbah tetap eksis dikalangan pemerintahan meski memiliki cara 

yang berbeda dalam pembentukannya, ada yang dibentuk secara permanen dan adapula 

yang dibentuk secara semi permanen selain itu salah satu yang membedakannya dalam 

penerapannya dalam negara ialah penggunaan istilah kelembagaan disetiap wilayah. 

Misalnya Al-Misbah yang berada di provinsi timur baghdad dinamakan Al-Muhtasib 

sedangkan di bagian Afrka di namakan Shahib Al-Sud dan di turki pelaksananya 

dinamakan Aghasi selain itu, di india nama yang dikenal ialah Kotwal.21 

                                                           
20Iin Solikhin, Wilayah Hisbah dalam Tinjauan Historis Pemerintahan Islam, Jurnal IBDA 3 

no. 1 (2005) : h.12. 
21Ibnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, terj. Arif Maftuhin, h.12. 
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Di Indonesia konsep Wilāyah ḥisbah juga dikenal akan tetapi nama yang 

digunakan berbeda dari departemen lainnya misalnya perangkat pemilihan umum yang 

menggunakan istilah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lembaga yang ditujukan 

untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilu maupun 

pilkada selain itu bawaslu memiliki berbagai wilayah yang tersebar diseluruh wilayah 

yang ada di indonesia.  

3. Tugas Wilayah al-Hisbah 

. Tugas Wilayah al-Hisbah Secara garis besar tugas dari lembaga al-hisbah yaitu 

memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa 

bantuan dari petugas lembaga al-hisbah. Sedangkan tugas dari al-Muhtasib adalah 

mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang 

tidak boleh dilanggar oleh seorangpun. Terkadang Muhtasib ini memberikan putusan-

putusan dalam hal-hal yang perlu segera diselesaikan.22 Dalam al-Ahkam al-

Sultaniyyah, Imam Mawardi menjelaskan lebih luas bahwa tugas al-Muhtasib ada dua, 

yaitu menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Masing-masing dari 

tugas tersebut dibagi menjadi tiga bagian: 23 

a. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran yang terkait dengan 

hak-hak Allah 

b. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran yang terkait dengan 

hak-hak manusia. 

c. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran yang terkait dengan 

hak-hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia 

                                                           
22 Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Jakarta, Pustaka Rizki 

Putra, 1997), h. 96. 
23 al-Mawardi, al-Ahkam Al-Sultaniyyah, h.235-249. 
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Jadi, Wilāyah ḥisbah mempunyai tugas agar menjaga ama >r ma’ru>f nahy 

munkar tidak ada perkara syari’at yang luput dari pehatiannya. Wilāyah ḥisbah 

merupakan lembaga yang setiap hari menumbuhkan kesadaran syari’at Islam dan 

mengawasi pelaksanaannya dalam masyarakat. 

4. Wewenang Wilayah al-hisbah 

Wilāyah ḥisbah juga bertugas mengawasi, menyadarkan, dan dan membina, 

Wilāyah ḥisbah juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-

orang yang terbukti melanggar syariat. Ulama fikih menetapkan bahwasanya jika 

terdapat pelanggaran kasus al-hisbah maka akan dberikan hukuman ta’zir yang artinya 

hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar dan jumlahnya oleh syara, akan tetapi 

diberikan kewenangan kepada kepada penegak hukum (al-Muhtasib) untuk memilih 

hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran. Ada sejumlah langkah-langkah yang 

dapat diambil oleh al-Muhtasib.24 

Langkah-langkah ini dapat berupa saran seperlunya, teguran, kecaman, 

ancaman penjara, dan pengusiran dari kota. Al-Muhtasib diharuskan agar memilih 

sanksi terberat hanya apabila sanksi yang lebih ringan tidak efektif ataupun tampaknya 

tidak berpengaruh terhadap orang yang dihukum.25 Namun seorang al-muhtasib tidak 

hanya menyelesaikan suatu sengketa atau pengaduan, bahkan juga diperbolehkan 

untuk memberikan suatu keputusan terhadap suatu hal yang masuk dalam bidangnya, 

walaupun belum diadukan. Akan tetapi al-muhtasib tidak mempunyai hak untuk 

mendengar keterangan saksi guna memutus suatu hukum dan tidak berhak menyuruh 

orang untuk menolak gugatan, karena hal yang demikian merupakan tugas dari hakim 

                                                           
24 al-Mawardi, al-Ahkam Al-Sultaniyyah, h.235-249. 
25 Muhammad  Hasbi ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, h.99. 
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peradilan.26 Oleh karena itu, para al-muhtasib bebas memilih hukuman bagi pelanggar 

al-Hisbah, mulai dari hukuman yang lebih ringan sampai hukuman yang terberat. 

Menurut ulama fikih, al- muhtasib harus mempertimbangkan bahwa dengan hukuman 

itu pelanggar bisa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Fungsi pengawasan 

yang di miliki oleh Panwaslu hampir sama dengan lembaga al-hisbah. Sama-sama 

bertugas menjaga agar terciptanya ama>r ma’ru>f nahy munkar dalam Sistem Tata 

Negara Islam, akan tetapi wilayah kewenangan yang dimiliki Panwaslu dalam 

menegakkan hukum hanya sebatas pada persoalan pelanggaran dalam penyelenggaran 

atau pelaksanaan pemilihan umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, 1940. 
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D. Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), penelitian 

dengan menggunakan studi lapangan tergolong deskriptif kualitatif, penelitian ini 

mencakup penelitian survey dan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih 

luas mengenai masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.1 Penelitian kualitatif 

juga berusaha mengungkapan permasalahan masyarakat sehingga dapat dijadikan 

sebagai suatu kebijakan demi kesejahteraan masyarakat.2 

2. Lokasi Penelitian  

Untuk Memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan peneliti, maka lokasi 

penelitian ini dilakukan di Kota Makassar Sulawesi Selatan, yang terletak di Jalan 

Letjen Hertasning No.11 Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar 

Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian, karena 

lokasi tersebut salah satu kantor Bawaslu yang ada di Makassar, selain itu peneliti 

memilih lokasi ini dikarenakan sudah mengetahui situasi dan kondisi dilapangan. 

Sehingga diharapkan hal ini akan memudahkan pada saat pengumpulan data nantinya. 

 

 

 

                                                           
1 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Cet.I; Bandung: Alfabeta, 2008), h.11. 
2 Natalina Nilmasari, Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif, Jurnal Wacana 

13 no. 2 (Juni 2014): h.177. 
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B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian ini digunakan dalam hal menganalisis sasaran yang akan 

dijadikan acuan dalam menganalisis objek kajian penelitian. Adapun pendekatan 

penelitian yang digunakan yaitu:  

1. Pendekatan Teologis Normatif yaitu pendekatan yang menggunakan hukum 

Islam (al-Qur’an dan Hadis) sebagai acuan dalam penelitian 

2. Pendekatan Yuridis yaitu suatu cara atau metode pendekatan yang digunakan 

berdasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berdasarkan pada 

masalah yang sedang diteliti. 

3. Pendekatan Politik yaitu pendekatan yang memabahas fenomena praktik 

politik serta deskripsi dan analisis sistem politik dan perilaku politik. 

     C. Sumber Data  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (field research) oleh karenanya 

data yang diperoleh juga secara kualitatif. Menurut Suharsimi Arikunto, Sumber data 

kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata atau tertulis yang dicermati oleh 

penulis dan benda-benda yang diamati secara detail agar dapat ditangkap makna yang 

tersirat pada sumber tersebut.3 Pun Burhan Bungin mengungkapkan bahwasanya ciri 

khas dari data kualitatif adalah menjelaskan kasus-kasus tertentu.4 

Peneliti harus memahami sumber data yang dibutuhkan agar tidak terjadi 

kesalahan data yang digunakan. Data-data tersebutlah yang kemudian menjadi data 

utama dan data penunjang yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan yang 

                                                           
3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h.22 
4 M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Jakarta: Prenada Media 

Grup, 2013), h. 124. 
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peneliti akan lakukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan.5 Hal ini dilakukan 

dengan cara wawancara langsung. Pun juga dapat dikatakan bahwasanya data primer 

adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan alat pengambilan 

data secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.6 Dalam 

penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pihak Bawaslu, baik itu Ketua 

Bawaslu, Kepala Devisi Penanganan Pelanggaran, Anggota Devisi Penanganan 

Pelanggaran, Anggota Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) anggota kader 

sekolah kader partisipatif (SKPP). 

2. Data Sekunder 

Data sekunder  adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung 

diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.7 Data sekunder ialah data yang 

diperoleh secara tidak langsung diperoleh dari responden melainkan melalui 

dokumen.8  beberapa literature seperti bukubuku, al-Qur’an, hadis, kitab-kitab hadis 

maupun jurnal, karya ilmiah, serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun data sekunder yang peneliti 

gunakan ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

                                                           
5 Suryani dan Hendryadi, Metode Riset Kuantitaif Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang 

Manajemen dan Ekonomi Islam, (Cet I;  Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h.171. 
6 Saifuddin Aswar, Metodologi Penelitian, (Cet IX; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.91. 
7 Saifuddin Aswar, Metodologi Penelitian, h.91. 
8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif, dan R & D (Cet.VI; Bandung: Alfabeta, 

2009), h. 137. 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali 

Kota menjadi undang-undang, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

(Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota. PKPU Noor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan serentak Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam 

kondisi bencana non alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). 

D. Tekhnik Pengumpulan Data 

Dalam peneliitian ini metode dan teknik pengumpulan data diperlukan untuk 

mendapatkan data-data dan penjelasan yang lebih obyektif, kongkrit, dan 

komprehensif. Ahmad Tanzeh dalam bukunya mengatakan: 

 “Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 
memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data merupakan langkah 
yang amat penting diperoleh dalam metode ilmiah, karena pada umumnya, 
data yang dikumpulkan digunakan, kecuali untuk penelitian eksploratif, 
untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan. Dengan demikian, data yang 
dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan.”9  

Metode pengumpulan data bertujuan untuk mempermudah peneliti untuk 

mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian. Adapun metode penelitian yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Penelitian ini diperoleh 

dengan berbagai metode, yaitu:  

1. Observasi 

 Observasi biasa diartikan sebagai “pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian”.10 Observasi 

adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan 

                                                           
9 Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis, ((Yogyakarta: Teras, 2011), h.60. 
 10 Hadari Nabawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 

1990), h.100 
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pancaindra mata dengan bantuan panca indra lainnya. Metode observasi adalah metode 

pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian dan data 

tersebut dapat dilihat oleh peneliti.11 Metode observasi adalah metode dengan 

melakukan pengamatan ke obyek penelitian dengan tujuan mendapatkan data 

beerdasarkan kebutuhan dalam penelitian.12 Metode penelitian ini digunakan bila 

obyek penelitian berupa perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan responden 

kecil. Observasi dalam penelitian ini adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum 

(Bawaslu). Penelitian ini menggunakan observasi langsung dalam pengumpulan 

datanya. Observasi langsung adalah peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-

hari responden yang tengah diamati. Dengan observasi langsung, peneliti akan 

mendapatkan data yang lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui makna dari setiap 

perilaku responden.13 

Tujuan penulis menggunakan observasi dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana peran badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu). Sehingga 

peneliti juga akan melakukan pengamatan langsung baik itu berupa dokumen-dokumen 

yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang memiliki keterkaitan dengan penelitian 

penulis. Pengamatan ini dilakukan selama proses penelitian di lapangan berlangsung 

untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. 

2. Wawancara (Interview)  

Wawancara yaitu salah satu teknik pengumpulan data dengan cara menanyakan 

langsung kepada para informan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

Dalam hal ini peneliti akan mengajukan pertanyaan kepada informan. Wawancara 

                                                           
11 M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, h.142-143. 
12 Dede Mulyana, Metode Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Budaya 

Lainnya, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h.61. 
13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 145 



44  

  

adalah situasi berhadap-hadapan antara pewawancara dan responden yang 

dimaksudkan untuk menggali  informasi yang diharapkan, dan bertujuan mendapatkan 

data tentang responden dengan minimum bias dan maksimum efesiensi.14 Menurut 

Sutrisno Hadi bahwa wawancara adalah penelitian yang berlangsung antara dua orang 

atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai 

informasi-informasi atau keterangan-keterangan dari summber  informan.15 Beliau juga 

mengemukakan anggapan yang perlu dipegang oleh pewawancara dalam 

menggunakan metode interview adalah sebagai berikut: 

a. Subjek (informan) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. 

b. Pernyataan subjek (informan) kepada pewawancara adalah benar dan dapat 

dipercaya. 

c. Interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pewawancara 

kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.16 

Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara indepth 

interview (wawancara mendalam) ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilihan 

Umum (Bawaslu) Kota Makassar. Pun wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh 

data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan.  

 

 

 

 

                                                           
14 Lukman Nul Hakim, Ulasan Metodologi Penelitian Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit, 

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) 12 no. 14 (Desember 2013), h.167. 
15 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Jakarta: UGM Press, 1980) h, 113. 

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, 113. 
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Tabel 1.1 Daftar Informan 

Sumber: Informan  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan proses mengumpulkan sejumlah fakta dan data yang 

tersimpan dalam bahan dan bentuk dokumentasi. Sebagaian besar data yang ada yaitu 

terdiri dari surat, catatan harian, cendera mata, artefak, dan foto. Dokumentasi 

merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu 

mengumpulkan data-data yang kemungkinan tidak didapatkan dalam wawancara. 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan teknik yang tidak langsung 

kepada subjek penelitian melainkan berupa dokumen.17 Sebagian besar data pada 

dokumentasi yang tersedia yaitu berbentuk surat laporan. Sifat utama data ini tidak 

terbatas pada ruang dan waktu, sehingga memberi peluang pada peneliti untuk 

mengetahui hal-hal yang pernah terjadi pada waktu silam.18 

 

 

                                                           
17 Irwan Soeharto, Metode Penelitian Sosial, (Cet VIII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Offset, 2011), h. 70 
18 Juliansyah Noor, Metode Penelitian, (Jakarta: Pranada media Grup, 2011), h. 138-140. 

No Informan Nama Informan 

1.  Ketua Bawaslu 
Dr. Abdillah Mustari., S.Ag, M.Ag 

     2. Ketua Devisi Penanganan 

Pelanggaran Sri Wahyuningsih, SH. 

     3. Anggota Penanganan 

Pelanggaran, Penyelesaian 

Sengketa Proses Pemilu dan 

Hukum 

Aswan, SH 

     4. 
Masyarakat Rosmala 

     5. 
Masyarakat Andi Firda 
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E. Instrumen Penelitian  

1. Pedoman Wawancara/Daftar Pertanyaan 

 Pedoman wawancara atau daftar pertanyaan adalah daftar pertanyaan yang 

akan ditanyakan nantinya pada saat melakukan wawancara kepada narasumber. 

Sebelum melakukan wawancara tentunya peneliti telah mencatat apa saja pertanyaan 

yang akan di ajukan kepada informan, sehingga pertanyaan yang akan diajukan akan 

menjawab pokok masalah maupun sub masalah dalam penelitian peneliti. 

2.  Kamera/Perekam  

Kamera adalah salah satu instrument penelitan yang penulis gunakan untuk 

membentuk, mengambil, atau merekam suatu gambar kedalam file atau memory card. 

Tak kalah pentingnya penggunaan kamera pada saat wawancara memudahkan peneliti 

untuk merekam dan melakukan dokumentasi dilapangan pada saat melakukan 

pengambilan data atau pada saat melakukan wawancara di Kantor Badan Pengawas 

Pemilihan Umum ((Bawaslu) Kota Makassar. 

3. Alat Tulis Menulis  

Alat tulis adalah peralatan yang digunakan untuk menuliskan. Dalam penelitian 

ini salah satu instrument penlitian yang peneiliti gunakan ialah alat tulis guna mencatat 

hal-hal apa saja yang menjadi jawaban informan pada saat dilakukannya wawancara.  

 F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

1. Pengolahan Data 

Pengolahan Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan 
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membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.19 

Analisis data dilakukan baik terhadap data yang berupa data kualitatif Data kualitatif 

yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa yang kemudian dikaitkan 

dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau 

sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran ataupun menguatkan suatu gambaran 

yang sudah ada dan sebaliknya. Sedangkan data kuantitatif yaitu data dalam bentuk 

jumlah yang digunakan untuk menerangkan suatu kejelasan dari angka-angka atau 

membandingkan dari beberapa gambaran sehingga memperoleh gambaran baru, 

kemudian dijelaskan kembali dalam bentuk kalimat/ uraian.20  

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

mengkasifikasikan dan mengkategorisasikan data-data yang diperoleh. Dengan kata 

lain, data dianalisa dengan mengatur urutannya, mengorganisasikan ke dalam suatu 

pola, kategori, dan satuan uraian dasar.21 

2.  Analisis Data 

Analisis data sangat penting dilakukan data yang ada akan nampak manfaatnya 

terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir.22 Data 

yang dikumpulkan dari lapangan diolah dengan teknik analisis deksriptif kualitatif. 

Proses pengolahannya melalui tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, dan 

verifikasi atau penarikan kesimpulan.23 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

                                                           
19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 244. 
20 P Joko Subagyo, Metode Peneleitian, h. 106. 
21 Michael Quinn Patton, Qualitative Evaluation Methods, (Beverly Hills: Sage Publication, 

1987), h. 268. 
22 P Joko Subagyo, Metode Peneleitian, (Cet II,: Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), h.104. 
23 A. Kadir Ahmad, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif, (Makassar: Indobis Media 

Centre, 2003), h. 337 
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Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.24 Menurut Miles dan 

Huberman, reduksi data bisa berupa kegiatan pembuatan ringkasan, pembuatan kode, 

penelusuran tema, dan penulisan memo yang bisa berlangsung terus sesudah penelitian 

lapangan sampai laporan akhir tersusun lengkap.25 Sehingga Reduksi data merupakan 

proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Dengan demikian 

data yang telah direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas tentang Peran 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar. 

b. Penyajian data  

Penyajian data dalam penelitian disebut dengan display data. Setelah data di 

reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan 

sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, 

penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman, menyatakan 

“the most frequent from of display data for qualitatve research data in the pas has been 

narrative text” yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.26 

                                                           
24 Sugiyono, Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 247. 
25 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam, (Bandung: 

Pustaka Setia 2004), h. 219. 
26Milles and Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1992), 

h.16. 
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c. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi (Cloncusion Drawing/Verification) Tahap 

penarikan kesimpulan dan verifikasi data dilakukan setelah kedua tahap sebelumnya 

yaitu; reduksi data dan penyajian data telah dilakukan. Penarikan kesimpulan ini 

merupakan kegiatan merumuskan kesimpulan dari data-data yang sudah direduksi 

dan disajikan dalam bentuk naratif deksriptif. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

ini adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, 

penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.27 

Penarikan kesimpulan dilakukan dari awal pengumpulan data yaitu dengan cara 

mencatat dan memaknai kailmat ataupun kata-kata yang diucapkan oleh para informan 

yang secara teratur dan berulang-ulang.28 Oleh karenanya, penelitian ini akan 

mengungkap makna dari kalimat atau katakata yang terkumpul sebagai data, kemudian 

akan ditarik kesimpulannya setelah data direduksi dan disajikan terkait Peran Badan 

Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pada Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2020 di 

Kota Makassar. 

G. Pengujian Keabsahan Data  

Uji keabsahan data dalam penelitian dilakukan dengan memfokuskan pada uji 

validasi dan reliabilitasi. Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain 

digunakan untuk menyanggah balik apa yang telah ditudukan kepada peneliti kualitatif 

yang mengatakan bahwa penelitiannya tidak ilmiah. Agar data dalam penelitian 

kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, maka perlu 

dilakukan uji keabsahan data. Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif 

meliputi beberapa elemen yaitu kredibilitas, trasferabilitas, dependabilitas dan 

                                                           
27 Sugiyono, Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 249 
28 Herman Budiyono, Penelitian Kualitatif Proses Pembelajaran Menulis: Pengumpulan Data 

dan Analisis Datanya, Jurnal Pena 3 no. 2 (Desember 2013): h.13. 
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konfirmabilitas.29 Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono yang mengungkapkan 

bahwa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas 

internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas) dan 

Confirmability (Obyektifitas).30 Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan 

kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa 

yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.31 Dalam penelitian ini 

menggunakan uji kredibilitas data sebagai pengujian keabsahan data, hal tersebut 

dikarenakan uji kredibilitas menggunakan aspek nilai kebenaran pada setiap data yang 

terkumpul. Beberapa cara pengujian kredibilitas terhadap data antara lain dengan 

melakukan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, 

triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan member check.32 

Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

triangulasi. Wiliam Wiersma mengatakan Triangulation is qualitative cross-

validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of 

multiple data source of multiple data collection procedures. Triangulasi dalam 

pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian Triangulasi digunakan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber data dan berbagai cara atau teknik. 

Triangulasi sumber data dalam penelitian ini ialah Peran Badan Pengawas Pemilihan 

Umum (Bawaslu) dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2020 di Kota 

                                                           
29 Yati Afiyanti, Validitas dan Reabilitas dalam Penelitian Kualitatif, Jurnal Keperawatan 

Indonesia, 12 no. 2 (Juli 2008):  h.138. 
30 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 366 
31 Arnild Augina Mekarisce, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Pemeriksaan 

Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat, Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat, 12 no..3 

(2020): h. 147. 
32 Sugiyono, Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif, dan R & D, h.36 



51  

  

Makassar. Triangulasi teknik dimaksud yaitu teknik wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Melalui tiga teknik ini diperoleh data yang bervariasi yang saling 

melengkapi satu dengan lainnya. 

1. Tringulasi sumber data, Triangulasi sumber Yakni untuk menguji kredibilitas 

data maka dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui 

beberapa sumber. Seperti membandingkan hasil wawancara informan dengan 

beberapa informasi lainnya yang terkait dengan objek penelitian. Dalam 

penelitian ini mengkaji tentang Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2020 Di Kota Makassar, 

peneliti membandingkan hasil wawancara informan yang satu dengan hasil 

wawancara informan yang lainnya. 

2. Tringulasi Teknik, yaitu metode yang dilakukan dengan cara membandingkan 

data yang dihasilkan dari berbagai Teknik yang berbeda yang digunakan dalam 

penelitian, misalnya membandingkan data hasil observasi dengan data hasil 

wawancara, data hasil wawancara dengan data dokumentasi, atau data 

dokumentasi dengan data hasil observasi. 

3. Tringulasi teori, yaitu membandingkan beberapa teori yang terkait secara 

langsung dengan penelitian, teori ini berasumsi jika analisis telah menguraikan 

pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka 

penting sekali untuk mencari tema atau penjelasan pembanding.33 

 

                                                           
33Lexy J. Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, h.35 
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   BAB IV    

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA MAKASSAR  PADA KASUS 

PILKADA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH 

(Studi Kasus Pada Pilkada Tahun 2020 di Kota Makassar) 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Bawaslu Kota Makassar 

Makassar yang dulunya dikenal dengan sebutan Ujung Pandang merupakan 

ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar 

diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar. Secara geografis Kota 

Makassar terletak antara 119°, 19”, 27”, 97” Bujur Timur dan 5‟. 8‟, 6‟ 19” Lintang 

Selatan dengan luas wilayah sebesar 175, 77 km² yang meliputi 14 kecamatan. 

Data administratif mencatat pada bagian sebelah utara, Kota Makassar 

berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur berbatasan dengan 

Kabupaten Maros, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan sebelah 

Barat berbatasan dengan Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan 

kemiringan lahan 0-2° (datar) dan kemiringan lahan 3-15° (bergelombang) dengan 

suhu udara rata-rata berkisar antara 26°C sampai dengan 29°C. 

Luas wilayah Kota Makassar berkisar 175.77 km² yang meliputi 14 

kecamatan, 143 kelurahan, 885 RW dan 4446 RT. Bagian utara kota terdiri atas 

Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, dan 

Kecamatan Ujung Tanah. Di bagian selatan terdiri atas Kecamatan Tamalate dan 
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Kecamatan Rappocini. Di bagian Timur terbagi atas Kecamatan Manggala dan 

Kecamatan Panakkukang. Bagian barat adalah Kecamatan Wajo, Kecamatan 

Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, 

dan Kecamatan Mariso. Penduduk Kota Makassar berjumlah 1.526.677 jiwa yang 

terdiri dari 755.968 laki-laki dan 770.709 perempuan dengan mayoritas penganut 

agama Islam sebanyak 82,39%, kemudian Kristen Protestan 9,61%, Katolik 5,56%, 

Buddha 1,41%, Hindu 0,76% dan Konghucu 0,27%. 

Sebaran penduduk pada kecamatan di Kota Makassar masih dipadati oleh 

Kecamatan Biringkanaya dengan jumlah penduduk 220.456 jiwa. Kemudian 

Kecamatan Tamalate dengan 205.541 jiwa, Kecamatan Mariso 60.499 jiwa, 

Kecamatan Mamajang 61.452 jiwa, Kecamatan Rappocini 170.121 jiwa, Kecamatan 

Makassar 85.515 jiwa, Kecamatan Ujung Pandang 29.054 jiwa, Kecamatan Wajo 

31.453 jiwa, Kecamatan Bontoala 57.197 jiwa, Kecamatan Ujung Tanah 35.534 

jiwa, Kecamatan Sangkarang 14.531 jiwa, Kecamatan Tallo 140.330 jiwa, 

Kecamatan Panakukkang 149.664 jiwa, Kecamatan Manggala 149.487 jiwa, dan 

Kecamatan Tamalanrea 115.843 jiwa.1 Makassar berperan sebagai pusat kegiatan 

perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, pusat 

jasa angkutan barang dan penumpang baik transportasi darat, laut maupun udara 

dan juga sebagai pusat pendidikan dan pelayanan kesehatan. Bawaslu sendiri 

terletak di Jalan Letjen Hertasning Nomor 11 kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan 

Rappocini Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. 

 

 

                                                           
1 Badan Pusat Statistik Kota Makassar, https://makassarkota.bps.go.id diakses 27 Februari 2022. 

https://makassarkota.bps.go.id/
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Berikut adalah peta administrasi wilayah Kota Makassar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar. 

2. Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar 

Badan Pengawas pemilihan umum atau lebih sering disebut sebagai Bawaslu 

ialah lembaga pengawas pemilu yang dibentuk untuk mengawasi tahapan 

penyelenggaraan pemilihan umum, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran 

administratif pemilu serta pelanggaran pidana pemilu berdasarkan tingkatan sesuai 

peraturan perundang-undangan badan pengawas pemilihan umum diatur dalam 

Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam sejarah 

pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul 

pada era 1980-an. Pelaksanaan Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 

1955, namun belum dikenal istilah pengawasan pemilu.  

Kelembagaan pengawas pemilu baru muncul pada pelaksanaan pemilu tahun 

1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada 

saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan pemilu yang mulai 
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dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan panwaslak pemilu pada 

pemilu tahun 1982 dilatarbelakangi oleh kritik atas banyaknya pelanggaran dan 

manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada pemilu 

tahun 1971, karena pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI.   

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat 

mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk 

sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen yang diberi nama 

Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir campur 

tangan penguasa dalam pelaksanaan pemilu mengingat penyelenggara pemilu 

sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari kementerian dalam negeri 

(sebelumnya departemen dalam negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga 

berubah nomenklatur dari panwaslak pemilu menjadi panitia pengawas pemilu 

(Panwaslu).2 

3. Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 

Adapun Visi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yaitu terwujudnya 

Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu 

Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas. Adapun Misi Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu) antara lain: 

a) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri 

dan solid. 

b) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien. 

c) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang 

terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.   

                                                           
2 https://bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu diakses pada tanggal  15 Juli 2022 

Pukul 07.44. 

https://bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu
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4. Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)  

Sejatinya tugas yang dilakukan dalam konteks pencegahan pelanggaran pemilu 

dan pencegahan sengketa proses pemilu adalah mengidentifikasi dan memetakan 

potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu dengan mengoordinasikan, membimbing, 

memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, berkoordinasi dengan isntansi 

pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan 

pemilu.3 

Berdasarkan peraturan bawaslu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 2 

Ayat 1 bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Desa dan Pengawas 

TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran pemilihan pada setiap 

tahapan penyelenggaraan pemilihan. Penanganan pelanggaran adalah serangkaian 

proses dari mulai penerimaan laporan/temuan, pengumpulan bukti-bukti, 

mengklarifikasi, hingga penelusuran hasil kajian atas laporan/temuan kepada instansi 

yang berwenang. Laporan dugaan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan 

secara tertulis oleh pelapor kepada pengawas pemilihan mengenai dugaan terjadinya 

pelanggaran pemilihan.  

Temuan dugaan pelanggaran adalah hasil pengawasan aktif pengawas 

pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran. Laporan pelanggaran pemilihan 

dapat diajukan oleh: 

a. Warga Negara yang mempunyai hak pilih; 

b. Pemantau pemilihan; dan 

c. Peserta pemilihan.  

                                                           
3 Teguh Prasetyo, Pemilu Bermartabat (Depok: PT. Rajawali Press, 2017), h. 124-125. 
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Jenis-jenis pelanggaran pilkada Berdasarkan peraturan bawaslu (Perbawaslu) 

Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 20 -Ayat 22 menjabarkan lebih lanjut jenis-jenis 

pelanggaran tersebut. Terdapat tiga jenis pelanggaran dalam pemilihan umum kepala 

daerah, yaitu: 4 

1. Ayat (20) Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. 

Pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedomankan 

sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara 

pemilihan. 

2. Ayat (21) Pelanggaran administrasi pemilihan 

Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan 

dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan 

penyelenggara pemilihan. 

3. Ayat (22) Tindak pidana pemilihan 

Tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana 

pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Wali Kota.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Republik Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020. 
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5. Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Sumber : Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar Tahun 2023. 
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Tugas Sub-sub bagian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar:  

1. Subbagian Administrasi 

 Tugas:  

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, 

pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga 

dan perlengkapan, barang milik negara, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata 

laksana dan organisasi, protokol dan keamanan dalam dan koordinasi pelaksanaan 

pengawasan internal. 

2. Subbagian Pengawasan  

Tugas:  

Melakukan penyiapan bahan pencegahan pelanggaran, fasilitasi pengawasan 

partisipatif, pelaksanaan kerjasama dan hubungan antar Lembaga, akreditasi dan 

penguatan pemantau pemilu, pengawasan tahapan pemilu dan pengawasan siber dan 

pengelolaan data hasil pengawasan di daerah Kabupaten/Kota. 

3. Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses  

Tugas: 

 Melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan penerimaan laporan, 

penanganan pelanggaran pemilu, fasilitasi penyelesaian sengketa proses pemilu, 

pengelolaan dan pelayanan data dan informasi, dan pemberian dukungan admini strasi 

dan teknis terhadap penanganan dugaan tindak pidana pemilu kepada sentra penegakan 

hukum terpadu.  

4. Subbagian Hukum, Hubungan masyarakat, Data dan Informasi  

Tugas: 
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 Melakukan penyiapan bahan kajian hukum, advokasi hukum, 

pendokumentasian dan pengelolaan informasi hukum, pengelolaan hubungan 

masyarakat dan pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik. 

B. Upaya Preventif Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) dalam Kasus 

Pemilihan Kepala Daerah  

  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilihan 

Umum (Pemilu) memiliki peran dan kewenangan yang besar. Bawaslu tidak hanya 

menjadi pengawas, namun juga mengkaji perkara pelanggara pemilu dan pemilihan 

berdasarkan amanat dalam Undang-Undang. Bawaslu diuji strateginya dalam 

mengawal pemilihan yang berintegritas bagi kemajuan bangsa.5 

Pengawasan pelaksanaan pemilihan berlangsung disemua fase. Termasuk 

perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Semua adalah bagian penting, dan 

penting untuk memastikan terciptanya pemilihan yang adil. Bawaslu sebagai badan 

resmi yang memantau dan menegakkan tahapan pemilihan, menerima pengaduan dan 

menangani kasus pelanggaran administratif, tindak pidana pemilij dan kode etik. 

Kehadiran Bawaslu diharapkan dapat berdampak terhadap pengawasan menjadi lebih 

berkualitas, lebih efektif dan lebih efisien.6 

Bawaslu sebagai lembaga yang membidangi pengawasan berkewajiban untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam prosesnya Pemilu dan pilkada, 

sbagiamana diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 Pasal 94 huruf d, Pasal 98 (1) huruf d, 

dan Pasal 102 (1) huruf d. Melaksanakan tugas pengawasan pada setiap tahapan 

                                                           
5Muhammad Jafar, Eksistensi dan integritas bawaslu dalam penanganan sengketa   

pemilu,jurnal  madani legal review 2 no.1 (Juni 2018): h.34-35 
6 Sarwoto, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), h 94 
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penyelenggaraan pemilu Pada saat yang sama, ada aturan yang telah diatur sedemikian 

rupa sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai harapan, yakni Perbawaslu Nomor 8 

Tahun 2020.  Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdillah Mustari, selaku Ketua 

Bawaslu Kota Makassar sekaligus Plt Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia 

Bawaslu Kota Makassar menyatakan bahwa: 

“Bawaslu memiliki kewajiban melakukan pengawasan di setiap tahapan 

pencegahan terhadap pelanggaran sengketa, Melakukan penindakan 

pelanggaran, pelanggaran itu kan ada administrasi, ada kode etik, tindak 

pidana dan pelanggaran hukum lainnya, dan yang terakhir tugas bawaslu 

adalah penyelesaian sengketa jadi tugas dari peran Bawaslu ini terangkumlah 

motto Bawaslu yaitu awasi cegah, tindak, Jadi kalau muncul pertanyaan 

apakah butuh Pilkada ini di awasi? Karena Tahun 1955 tidak ada pengawas 

pemilu terus knpa bisa diklaim pemilu yang demokratis? Padahal yang 

melaksanakan adalah anggota pemilu. Bawaslu ini lahir berangkat dari adanya 

ketidakpercayaan masyarakat dengan lembaga yang semestinya menangani, 

Bawaslu juga sejak muncul banyak skli perubahan nama mulai dari adhoc. 

Nah Bawaslu berupaya mengawal proses pemilihan sesuai dengan aturan 

perundang-undangan”.7  

Upaya preventif yang dilakukan Bawaslu adalah membentuk Sekolah Kader 

Pengawasan Partisipatif (SKPP) yang merupakan pengembangan antara Bawaslu dan 

daerah. Lebih lanjut Abdillah Mustari Selaku Ketua Bawaslu Kota Makassar sekaligus 

Plt Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Bawaslu Kota Makassar menyatakan 

bahwa: 

“Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP), kami juga melakukan 

Saka Pemilu kami libatkan media partisipatif, kami juga libatkan kelompok 

disabilitas, kemarin juga kami libatkan kelompok perempuan. Pun pada Tahun 

2023 kami gagas forum warga sebagai bentuk deteksi awal terkait 

pelanggaran, kemudian di Tahun 2021 kami buat juga Pulau sadar 

pengawasan. Pulau pengawasan itu di Barang Ca’ddi, dan yang terkhir kami 

juga bekerja sama dengan Organisasi Kepemudaan (OKP) kami juga kerja 

sama dengan kelompok keagaamaan Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) 

nah ini adalah bagian dari pencegahan. Dulu di Tahun 2018 icon Bawaslu 

                                                           
7Abdillah Mustari (52 Tahun) Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, 

Wawancara, Makassar 2 Januari 2023. 



62  

  

adalah cegah awasi tindak Tahun 2023 ini berubah jadi awasi, cegah, tindak. 

Apa makananya tentang awasi? Maksudnya adalah Bawaslu itu setiap 

langkahnya adalah pengawasan. Tetapi Ketika dia melakukan penindakan 

harus ada upaya pencegahan, pencegahan adalah memanfaatkan seluas 

mungkin partisipasi masyarakat, karena Bawaslu bukan polisi jadi masyarakat 

yang didorong untuk berpartisipasi, namanya pengawasan partisipatif, nah 

buatlah kami Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) supaya anak 

muda terlibat, buatlah kami Saka adiyaksa pemilu dan pramuka buatlah kami 

sosialisasi dengan Organisasi masyarakat”.8 

Program selanjutnya yaitu Bawaslu dalam mendorong pengawasan partisipatif 

yaitu Forum Warga Pengawasan Pemilu. hadir dalam wujud pemberdayaan forum atau 

organisasi sosial masyarakat, baik melalui tatap muka atau melalui media internet agar 

turut serta dalam pengawasan partisipatif adapun hal yang melatar belakangi hadirnya 

forum warga, diantaranya masih banyak masyarakat yang belum memahami hak dan 

kewajiban partisipasinya sebagai warga Negara. Selanjutnya adalah gerakan Sejuta 

Pengawas Pemilu (GSRPP) yaitu gerakan pengawalan pemilu oleh masyarakat di 

seluruh Indonesia. Gerakan tersebut diharapkan dapat mentransformasikan gerakan 

moral menjadi sosial di masyarakat dalam mengawal pemilu. selanjutnya yaitu Satuan 

Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu yaitu satuan karya Pramuka yang merupakan 

wadah kegiatan pengawalan pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan praktis pengawasan pemilu bagi anggota Pramuka. Adapun tujuan dari 

program ini yaitu Pertama, memperluas pengetahuan pengawasan pemilu kepada 

pemilih pemula. Kedua, mewujudkan calon aparatur pengawasan pemilu. Dan ketiga, 

menciptakan aktor pengawas partisipatif.  

Lebih lanjut Abdillah Mustari, selaku Ketua Bawaslu Kota Makassar 

menyatakan bahwa:  

                                                           
8Abdillah Mustari (52 Tahun) Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, 

Wawancara, Makassar 2 Januari 2023. 
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“Pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kami membuat 

Mapping apa yang kira kira muncul kami deteksi betul-betul terkait potensi 

pelanggaran yang akan terjadi di masyarakat. Kalau tahapan itu kan biasanya 

terjadi antara peserta dan penyelenggara, kami juga melakukan penelaahan 

terkait dengan potensi kerawanan, kira kira masyarakat disini kerawanannya 

apa yah, misalkan Tamalate, Biringkanya, dan sebagaianya itu kan beda 

potensi kerawanannya jadi kami melakuakan Indeks kerawanan pemilu (IKP), 

kami juga melakukan deteksi dengan cara, setiap tahapan beda potensi 

pelanggarannya. misalnya contoh tahap pendaftaran di tahapan pendaftaran 

yang sering muncul itu sengketa,  sengketa antara peserta dan sengketa antara 

penyelenggara maka ketika dimasa pendaftaran ini maka yang menjadi 

tanggungjawab untuk pengawasan itu devisi penyelesaian sengketa, masuk 

ditahap pilkada yakni tahap kampanye maka tanggung jawabnya adalah devisi 

humas pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat itu 

adalah upaya pencegahan untuk melakukan  terkait kemungkinan atau potensi 

yang ditimbulkan oleh tahapan-tahapannya, masuk misalkan tahapan 

perekrutan add hoc KPU misalkan PPK atau PPS maka yang menjadi 

tanggungjawab adalah Divisi SDM kenapa? Karena jangan sampai ada 

pelanggaran yang dilakukan oleh pelaksana teknis KPU kemudian melabrak 

aturan atau hukum lain yang berkaitan dengan perekrutan add hoc”.9 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Abdillah Mustari selaku 

ketua Bawaslu Kota Makassar dapat dikatakan bahwasanya Bawaslu telah melakukan 

tugas nya dengan baik dan sesuai yang diamanahkan oleh Undang-Undang dengan 

melakukan pengawasan partisipatif melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan 

dan keterampilan pengawasan kepada masyarakat. Bawaslu telah melakukan 

sosialisasi mengenai pengawasan partisipatif yang melibatkan pihak-pihak masyarakat 

dan organisasi di Kota Makassar. Kordinasi antar instansi merupakan suatu cara untuk 

membangun hubungan atau meningkatkan kerja satu instansi dengan instansi lainnya 

dalam melaksanakan suatu kegiatan pengawasan. Hal ini biasanya dilakukan oleh 

instansi atau lembaga lain.  

 

                                                           
9Abdillah Mustari (52 Tahun) Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, 

Wawancara, Makassar 2 Januari 2023. 
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Hal senada diungkapkan Sri Wahyuningsih selaku Koordinator Divisi 

Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Makassar menyatakan bahwa: 

Upaya pencegahannya sih banyak kita lakukan misalnya ini saya kasih 

contoh saja pencalonan 2020 jauh sebelum tahapan penyelenggaran pemilu 

Tahun 2024 ini kita sudah mengeluarkan himbauan, ke Polda ke Walikota kita 

ingatkan Aparatur sipil negara bahwa tahapan penyelenggara pemilu sudah 

mulai jalan jadi kita harus hati-hati jangan ikut terlibat dalam poltik praktis 

pokoknya segala macamlah, intinya kita mengingatkan supaya tidak terjadi 

pelanggaran netralitas Aparatur sipil negara. Tahun 2019 kemarin itu makassar 

masuk dalam zona merah untuk kasus netralitas ASN ada 15 camat yang 

diproses di Komite Aparatur sipil negara sanksinya macam-macam ada yang 

penundaan pangkat apalah segalam macam.10 

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui Selama pelaksanaan Pilkada 

2020, Bawaslu Kota Makassar sebagai salah satu pihak penyelenggara pesta 

demokrasi menandatangani nota kesepahaman atau MoU (Memorandum of 

Understanding)  dengan berbagai pihak. Bawaslu melakukan MoU untuk melibatkan 

masyarakat dalam mengawas jalannya kampanye, Bawaslu memberikan sosialisasi 

kepada masyarakat tentang larangan-larangan pemilihan khususnya kampanye, 

Bawaslu menyampaikan larangan sesuai dengan Undang-Undang contoh nya larangan 

politik uang, larangan berkampanye di tempat yang dilarang.  

Hal senadapun diungkapkan oleh Rosmala warga kelurahan Tidung, 

Kecamatan Rappocini Kota Makassar. 

Tidak bisa kita pungkiri kalau dalam pemilihan kepala daerah pasti 

rawan terjadi pelanggaran disini kami mengikuti forum warga yang diadakan 

oleh Bawaslu, dan itu sangat efektif untuk memberikan pemahaman kepada 

kami selaku masyarakat bahwa money politik itu tidak bagus. Apalagi kami 

sebagai masyarakat tidak paham ternyata ada aturannya.11  

                                                           
10 Sri Wahyuningsih (49 Tahun) Komisioner Devisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Kota Makassar, Wawancara, Makassar 2 Januari 2023. 
11Rosmala (46 Tahun) kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Wawancara, 

Makassar 4 Januari 2023. 
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Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwasanya tahapan yang 

dilakukan Bawaslu dalam melakukan fungsi pengawasan partisipatif yaitu, Bawaslu 

menjalankan tugasnya yang mengacu pada tahapan yang dikeluarkan oleh KPU Kota 

Makassar mulai dari pemutakhiran data, pendaftaran calon, kampanye sampai 

pemungutan suara, dan semua pengawasan tentunya melibatkan semua pihak temasuk 

masyarakat sendiri dalam mengawasi jalannya pemilu. Pengawasan pada pemilihan 

sangat penting untuk dilakukan terutama pengawasan partisipatif dalam mencapai 

demokrasi yang adil dan mewujudkan prinsip pemilihan yang jujur, bebas, adil dan 

rahasia. 

Hal senada juga disampaikan oleh Andi Firda selaku warga kelurahan Sambung 

Jawa Tanjung alang menyatakan bahwasanya: 

Pengawasan yang kami dapatkan disini berupa himbauan terutama pada 

saat mendekati pemilihan kepala daerah, pastilah kalau pilkada itu identik 

dengan kampanye yang terkadang ada paslon bagi-bagi uang tapi pada Tahun 

2020 kan tidak ada kampanye yang besar-besaran karena sementara covid jadi 

kami rasa Bawaslu sangat ketat mengantisipasi itu semua apalagi kami ikut 

serta dalam forum warga.12 

Berdasarkan wawancara tersebut pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu 

sebagai bentuk terlaksananya teori efektivitas hukum mulai dari subtansi hukum yakni 

peraturan perundang-undang tentang badan pengawas pemilihan umum dalam 

penanganan pelanggaran Pilkada, aspek struktur hukum baik secara vertikal, horizontal 

dan faktor intelektual didalamnya, serta budaya hukum merupakan hukum yang hidup 

(living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. 

 

 

                                                           
12Andi Firda (25 Tahun) Warga Kelurahan Sambung Jawa Cendrawasih Kota Makassar, 

Wawancara, Makassar 4 Januari 2023. 
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C. Upaya Represif Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) dalam 

Penanganan Pelanggaran Kode etik, Tindak Pidana dan Administrasi 

pemilihan, dan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara. 

Sejatinya pada Pilkada Tahun 2020 masih banyak ditemukan pelanggaran-

pelanggaran baik berupa pelanggaran kode etik pelanggaran administrasi, pelanggaran 

tindak pidana pemilihan serta pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara, Oleh 

karenanya Bawaslu sebagai Lembaga pengawas pemilu bukan hanya melakukan 

penindakan tetapi juga dengan melakukan penindakan terhadap potensi maupun resiko 

pelanggaran di setiap tahapannya. Penanganan pelanggaran adalah serangkaian proses 

yang dilakukan oleh pengawas pemilu meliputi temuan, penerimaan laporan, 

klarifikasi, dan atau pemberian rekomendasi serta penerusan hasil kajian atas 

temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Jenis-Jenis 

pelanggaran Pilkada terdiri atas pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik. 

Pelanggaran tindak pidana pemilihan dan pelanggaran hukum lainnya. 

1. Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan 

mekanisme penyelenggaraan Pilkada. 

2. Pelanggaran Tindak pidana pemilihan adalah pelanggaran terhadap ketentuan 

pidana pemilihan sebagaiamana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil 

Bupati dan Walikota/ Wakil Wali Kota. 

3. Pelnggaran Kode etik adalah pelanggaran terhadap perilaku penyelenggara 

Pilkada. 

4. Pelanggaran Hukum Lainnya pelanggaran terhadap aturan perundang-

undangan yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 
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Berikut data Temuan dan Laporan Pelanggaran Pilkada Tahun 2020 di Kota 

Makassar. 

Tabel 1.2 Data terkait penanganan pelanggaran Pilkada Tahun 2020 di Kota 

Makassar 

Kota/Keca

matan 

Temuan Laporan 

Pelanggar

an 

 

Bukan 

Pelang

garan  

Jumlah Tidak 

Registrasi  

Pelang

garan 

Bukan 

Pelangg

arn 

Jumlah 

Makassar 8 10 18 3 5 20 28 

Kecamatan 11 3 14 5 1 62 12 

Jumlah 19 13 32 8 6 6 40 

Sumber: Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar Tahun 2023 

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut terdapat beberapa temuan dan laporan terkait 

pelanggaran pilkada Tahun 2020 di Kota Makassar.  Temuan sendiri ada yang termasuk 

pelanggaran dan bukan pelanggaran. Sedangkan laporan yang masuk ada yang tidak 

registrasi, ada yang termasuk pelanggaran dan bukan pelanggaran. 

1. Pelanggaran kode etik pemilihan 

  Sebagaimana kita ketahui sumber penanganan pelanggaran Pilkada ada yang 

diperoleh melalui Temuan, dan ada yang diperoleh melalui laporan. Temuan adalah 

hasil pengawasan pengawas pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran 

pemilihan. Sedangkan laporan merupakan laporan yang disampaikan secara tertulis 

oleh pelapor kepada pengawas pemilihan tentang dugaan terjadinya pelanggaran 

pemilihan.  

Anggota subbagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan 

Hukum Aswan mengatakan dalam sebuah wawancara: 
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“Laporan sebagaiamana yang dimaksud sesuai dengan undang-undang 

dapat   disampaikan oleh warga negara yang memiliki hak pilih dan juga 

pemantau pemilu yang tentunya sudah terakreditasi dari KPU, Laporan itu juga 

bisaji dicabut sebelum dilakukan registrasi tapi laporan pencabutannya itu harus 

ditulis tertulis dan memuat alasan pencabutan” 13 

Lebih lanjut disampaikan oleh Aswan Anggota subbagian penanganan 

pelanggaran, penyelesaian sengketa dan Hukum Aswan mengatakan dalam sebuah 

wawancara:  

 

Mekanisme penanganan pelanggaran kode etik tentunya harus 

memenuhi syarat formil dan materil seperti adanya identitas pelapor, nama dan 

alamat/ domisili terlapor, waktu penyampaian laporan tidak melebihi waktu 7 

hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran, 

3 hari untuk dugaan pelanggaran pemilihan. Dan terakhir kesesuaian antara 

tanda tangan dalam formulir laporan dan kartu identitas. Berkaitan dengan 

syarat materilnya diantaranya waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran, 

uraian kejadian dugaan pelanggaran dan yang terakhir adalah bukti. Nah 

sedangkan mekanisme penanganan temuan sampai diregister itu dimulai dari 

laporan hasil pengawasan disampaikan pada rapat pleno untuk menentukan 

ada tidaknya pelanggaran, yang mana harus memenuhi unsur kan mulai dari 

penemu dugaan pelanggaran adalah pengawas pemilihan, waktu temuan tidak 

melebih batas ketentuan, identitas pelaku dan adanya peristiwa kejadian baru 

kita lakukan pencatatan di buku register.14 

Berdasarkan wawancara dengan Aswan selaku anggota subbagian penanganan 

pelanggaran dan penyelesaian sengketa bahwasanya dalam mekanisme penanganan 

pelanggaran pemilihan harus memenuhi prosedur penanganan pelanggaran mulai dari 

mekanisme penanganan temuan sampai dibuku register harus memenuhi unsur formil 

dan unsur materil sebagaiamana yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu 

Nomor 8 Tahun 2020. 

 

                                                           
13Aswan (29 Tahun) Anggota Devisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Kota Makassar, Wawancara, Makassar 27 Desember 2022 
14Aswan (29 Tahun) Anggota Devisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Kota Makassar, Wawancara, Makassar 27 Desember 2022 
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Tabel 1.3 Data Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Pada Pemilihan 

Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 

 

Sumber: Bawaslu Kota Makassar Tahun 2023 

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas menunjukkan rekap penanganan pelanggaran 

kode etik pemilihan Walikota dan Wakil wali kota Tahun 2020 dimana ditemukannya 

tiga pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Nomor Registrasi 

001/AD/APKE/BWS/KOTA/MKS/XI/2020 ditindak lanjuti dengan memberikan 

sanksi teguran tertulis oleh Bawaslu Kota Makassar. Nomor Registrasi 

002/AD/APKE/BWS/KOTA/MKS/XI/2020 ditindak lanjuti dengan memberikan 

sanksi teguran tertulis oleh Bawaslu Kota Makassar. Nomor registrasi 

025/REG/LP/PW/KOTS/27.01/XII/2020 ditindak lanjuti dengan diteruskan Ke KPU 

Kota Makassar (menunggu rekomendasi).  

 

 

NO NOMOR  REGISTRASI TINDAK LANJUT 

1 007/TM/PW/ KOTA/27.01/X/2020 

REGISTRASI  

001/AD/APKE/BWS/KOTA/MKS/XI/2020 

Sanksi Teguran tertulis oleh 

Bawaslu Kota Makassar 

2 022/PL/PW/KOTA/27.01/XI/2020  

 

REGISTRASI  

002/AD/APKE/BWS/KOTA/MKS/XI/2020 

Sanksi Teguran tertulis oleh 

Bawaslu Kota Makassar 

3 REGISTRASI 

025/REG/LP/PW/KOTA/27.01/XII/2020 

diteruskan Ke KPU Kota 

Makassar (menunggu 

rekomendasi) 
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 Hal inipun dipertegas melalui wawancara dengan Kepala koordinator devisi 

penanganan pelanggaran Sri Wahyuningsih: 

“Pada dasarnya mekanisme pelanggaran kode etik hampir sama, pelanggaran 

yang lainnya, kan ada yang dikenal dengan pelanggaran kode etik, administrasi 

ada pidana, dan ada pelanggaran hukum lainnya, nah pintu masuknya sama 

semua melalui laporan dan temuan kita tinggal lihat apakah itu pelanggaran 

kode etik, administrasi atau tindak pidana pemilihan kecuali pidana, ada 

mekanisme sentra gakkumdu tapi pada intinya kalau melalui laporan tentu 

harus terpenuhi syarat formil dan materilnya, pada Pilkada tahun 2020 

pelanggaran kode etik ada 3 pelanggaran yang kita temukan satu yang berasal 

dari temuan dan dua yang berasal dari laporan masyarakat, temuan itu lah yang 

diteruskan ke KPU untuk di tindaklanjuti karena berkenaan dengan 

pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran KPU yakni Ketua dan anggota KPPS 

pihak Bawaslu hanya melakukan klarifikasi lalu laporan tersebut diteruskan 

ke KPU, berkaitan dengan laporan masyarakat maka diberikan sanksi teguran 

tertulis oleh Bawaslu Kota Makassar.”15 

Berdasarkan hasil wawancara, tersebut maka dapat disimpulkan bahwasanya 

pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan erat kaitannya 

dengan sumpah dan janji sebagai penyelenggara pemilihan yang diatur dalam undang-

undang. Berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 mengatur bahwasanya 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan rekomendasi 

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan kepada DKPP. Sedangkan Bawaslu 

atau Bawaslu Provinsi meneruskan rekomendasi pelanggaran kode etik bagi PPK, PPS, 

dan/atau KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Bawaslu Kabupaten/Kota. 

Penerusan rekomendasi sebagaimana dimaksud menggunakan Formulir Model A.13 

dengan melampirkan salinan berkas pelanggaran. Salinan berkas memuat formulir 

Laporan atau Temuan, kajian; dan bukti. Tata cara penanganan Pelanggaran Kode Etik 

Penyelenggara Pemilihan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bawaslu yang mengatur 

mengenai mekanisme penanganan pelanggaran kode etik Panwaslu Kecamatan, 

                                                           
15 Sri Wahyuningsih (49 Tahun) Komisioner Devisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Kota Makassar, Wawancara, Makassar 27 Desember 2023. 
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Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. Tujuan kode etik adalah memastikan 

terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

2. Penanganan pelanggaran administrasi pemilihan  

Pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang berkaitan dengan 

Tata cara, prosedur dan mekanisme pemilihan kepala daerah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Wahyuningsih, selaku Koordinator 

Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Makassar menyatakan bahwa: 

“administrasi kan kita berbicara misalnya apakah penyelenggara melakukan 

tugasnya sesuai dengan mekanisme misalnya pada tahun 2020 kemarin ada 

aturan covid ya, ada aturan khusus tentang penanganan covid bahwa 

kampanye itu tidak boleh lebih dari lima puluh orang tidak boleh kampanye 

terbuka, ada beberapa kecamatan yang melakukan pengawasan atau saran 

perbaikan menemukan ada tim kampanye yang menemukan melebihi dari lima 

puluh orang jadi kan tentu harus diingatkan oleh Bawaslu pada saat itu untuk 

tidak melakuakn kampanye lebih dari lima puluh orang pada saat itu karena 

sudah jadi aturan waktu itu, itu contoh administrasi.16 

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Bawaslu Provinsi 

dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau 

Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Bawaslu dan 

Panwaslu Kecamatan berdasarkan tugas dan wewenang dapat memberikan 

rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran 

Administrasi Pemilihan. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau 

Panwaslu Kecamatan menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi 

Pemilihan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai 

dengan tingkatannya yang dituangkan dalam Formulir Model A.14. Sedangkan 

Penyampaian rekomendasi dilakukan dengan melampirkan salinan berkas 

pelanggaran.  Salinan berkas pelanggaran paling sedikit memuat formulir Laporan atau 

                                                           
16 Sri Wahyuningsih (49 Tahun) Komisioner Devisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Kota Makassar, Wawancara, Makassar 27 Desember 2023. 
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Temuan, kajian, dan bukti. Dalam hal rekomendasi dugaan Pelanggaran Administrasi 

Pemilihan yang ditujukan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, 

PPS atau peserta Pemilihan tidak ditindaklanjuti, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu 

Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.  

Berikut Tabel data penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan pada pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. 

 

Tabel 1.4 Data Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Pada 

Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 

Sumber: Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2023 

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukan data penanganan pelanggaran administrasi 

pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Tahun 2020 dengan nomor registrasi 

01/TM/PW/CAM.TALLO/27.01/IX/2020 yang diteruskan ke PKK Kecamatan Tallo 

lalu ditindaklanjuti oleh PPK. 

3. Penanganan pelanggaran Tindak pidana pemilihan 

Ketentuan tindak pidana pemilihan tertuang dalam pasal 177 sampai 198 A 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. 

Beberapa contoh pelanggaran tindak pidana pemilihan diantaranya: 

a. Kampanye dengan melakukan penghinaan terhadap seseorang, suatu agama, 

suku, bangsa ras dan golongan tertentu; 

b. Menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan dan/atau 

kelompok masyarakat dalam kegiatan kampanya; 

NO. 
NO 

REGISTRASI 

TANGGAL 

REGISTRASI 
TINDAK LANJUT 

1 01/TM/PW/CA

M.TALLO/27.

01/IX/2020 

24/09/2020 Diteruskan Ke PPK Kecamatan Tallo kemudian 

Ditindaklanjuti oleh PPK 
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c. Melakukan kampanye di tempat ibadah dan tempat Pendidikan; 

d. Menjanjikan/memberikan barang atau materi lainnya atau yang sering kita 

sebut politik uang dan perbuatan lainnya. 

Melakukan penanganan pelanggaran pemilihan Bawaslu atau pengawas 

pemilihan tidak bekerja sendiri melainkan Bersama-sama dengan unsur penyidik dari 

kepolisian, unsur jaksa penuntut umum dari kejaksaan yang tergabung dalam 

sentragakkumdu (sentra penegakan hukum terpadu). Salah satu amanat dalam Undang-

undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa dalam penyelesaian tindak pidana pemilihan 

harus diselesaikan dalam sebuah wadah yang Bernama sentra penegakan hukum 

terpadu, yang dibentuk dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola 

penanganan tindak pidana pemilihan serta untuk mewujudkan efektivitas dan 

optimalisasi penanganan tindak pidana pemilihan. Bawaslu Republik Indonesia dengan 

Kepolisian Republik Indonesia serta Kejaksaan Republik Indonesia menerbitkan 

peraturan Bersama mengenai Sentragakkumdu (sentra penegakan hukum terpadu) 

sebagai pusat aktivitas penindakan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan. 

Laporan pelanggaran masih bisa disampaikan walapun proses pemungutan suara telah 

dilakukan selama proses laporannya masih dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan. 

Hal ini sebagaimana yang disampaikan Sri Wahyuningsih dalam sebuah wawancara 

bahwasanya:  

Di 2019 kemarin calon legislatif, begitu selesai penetapan tiba tiba kita 

terima laporan banyak sekali. banyak calon legislatif yang datang melapor ke 

kantor melaporkan suaranya disini hilang pokoKnya dimanipulasilah menurut 

mereka, justru paling banyak kasus pidana kemarin kita tangani, jadi masih 

bisa Bawaslu menerima karena kan masih tahapan sepanjang tahapan masih 

berjalan setelah pemungutan suara hari ini misalnya, kan masih ada 

rekapitulasi jadi tahapannya belumpi selesai, jadi tahapannya dianggap selesai 

kalau adami orang yang dilantik karena bisa jadi setelah pemungutan suara 

kemudian ada pemungutan suara ulang. Jadi bagaiamana kalau sudah selesai 
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tahapannya dan sudah dilantik Jadi ada syarat dari dalam menerima laporan, 

bahwa laporan itu dilaporkan paling lama 7 hari sejak diketahuinya, kalau 

misalnya kasus dari dua bulan lalu baru dilaporkan sekarang yah tidak 

memenuhi syarat dong karena melebihiki 7 hari, jadi harus ada syarat dong, 

jadi ada syarat melebihi waktu, kalau orang yang melapor bilang saya baru tau 

sekarang, bagaiamana caranya baru kita tau sekarang nah soal suara ini, soal 

suara kemarin sudah ditetapkan mi otomatis sudah tau dong klau tidak 

masukmi suaraku toh. Kenapa baru sekarang dilaporkan. Ada syarat yang 

harus dilaporkan.17 

Prosedur penanganan pelanggaran Tindak pidana pemilihan. 

 

 

 

    

 

 

 

 Sumber: Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar Tahun 2023 

Berdasarkan alur penanganan tindak pidana pemilihan dapat disimpulkan 

bahwasanya, setelah suatu laporan atau temuan dugaan pelanggaran tindak pidana 

pemilihan diterima dan deregister oleh pengawas pemilihan umum, maka dalam waktu 

paling lama 1×24 jam harus dilakukan pembahasan pertama sentragakkumdu. Dalam 

setiap pembahasan sentragakkumdu rapat selalu dipimpin oleh ketua atau coordinator 

sentragakkumdu. Pembahasan pertama sentragakkumdu dilakukan untuk menemukan 

peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan menentukan 

pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan atau ditemukan. Hasil 

pembahasan pertama sentragakkumdu dituangkan dalam berita acara hasil pembahasan 

                                                           
17Sri Wahyuningsih ( 49 Tahun) Komisioner Devisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Kota Makassar, Wawancara, Makassar 2 Januari 2023. 

Register Pembahasan pertama Kajian 

Pembahasan kedua Rapat Pleno Penyidikan 

Pembahasan ketiga Penuntut Umum Persidangan 
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yang ditandatangani oleh unsur pengawas pemilu, penyidik, dan jaksa. Hasil 

pembahasan pertama sentragakkumdu selanjutnya ditindaklanjuti dalam proses kajian 

oleh pengawas pemilu dengan pendampingan oleh penyidik dan jaksa. Penyidik 

melakukan Langkah-langkah penyelidikan sedangkan jaksa bertugas melakukan 

pendampingan dan monitoring dalam proses kajian dan penyelidikan. Dalam 

melakukan proses penyidikan pengawas pemilu dapat mengundang berbagai pihak 

yaitu pelapor, terlapor, saksi dan atau ahli untuk dimitai keterangan dan atau klarifikasi 

yang dialakukan dibawah sumpah. Hasil kajian pengawas pemilu dituangkan dalam 

dokumen kajian pelanggaran dan penyidik menuangkan hasil penyelidikannya dalam 

laporan hasil penyelidikan yang selanjutnya akan dibahas dalam pembahasan kedua 

sentragakkumdu. Pembahasan kedua sentragakkumdu dilakukan paling lambat lima 

sejak laporan atau temuan diterima dan diregistrasi oleh pengawas pemilu. Rapat 

pembahasan kedua sentragakkumdu berisi pembahasan atas hasil kajian pengawas 

pemilu dan laporan hasil penyelidikan. Pembahasan kedua dilakukan untuk 

menentukan apakah perkara yang ditangani telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana 

pemilihan atau tidak memenuhi tindak pidana pemilihan. 

Jika suatu perkara telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan 

kesimpulan rapat pembahasan wajib memutuskan untuk melanjutkan perkara tersebut 

ketahap penyidikan, namun dalam hal suatu perkara tidak memenuhi tindak pidana 

pemilihan kesimpulan pembahasan memutuskan untuk menghentikan penanganan 

perkara. Hasil rapat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu dituangkan dalam berita 

acara dan ditanda tangani oleh unsur pengawas pemilu, penyidik dan jaksa. 

Kesimpulan dan rekomendasi rapat pembahasan kedua sentragakkumdu yang berasal 

dari kajian hasil pengawas pemilu dan laporan hasil penyidikan dari penyidik menjadi 
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dasar bagi pengawas pemilu dalam memutuskan sebuah perkara dalam sebuah rapat 

pleno. Rapat pleno dilakukan untuk memutuskan apakah pelanggaran perkara 

ditingkatkan ketahap penyidikan atau tidak. Dalam hal rapat pleno memutuskan 

perkara atas penanganan pelanggaran dihentikan maka pengawas pemilu 

memberitahukan kepada pelapor dengan surat disertai dengan alasan penghentian. 

Apabila rapat pleno memutuskan penanganan perkara atas pelanggaran pemilihan 

ditingkatkan ketahap penyidikan maka pengawas pemilu meneruskan laporan atau 

temuan kepada penyidik tindak pidana pemilihan dan menerbitkan surat perintah tugas 

untuk melaksanakan penyidikan yang ditanda tangani oleh ketua pengawas pemilu. 

Penyidik tindak pidana pemilihan pada sentragakkumdu melakukan tahap 

peenyidikan setelah diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau 

SPDP oleh kordinator dari Sentra Gakkumdu unsur kepolisian dan surat perintah 

penyidikan. Penyidik tindak pidana pemilihan melakukan penyidikan paling lama 14 

hari kerja terhitung sejak penerusan alporan atau temuan yang diterima dari pengawas 

pemilu dan atau laporan polisi dibuat. Pada tahap ini jaksa Sentra Gakkumdu 

melakukan pendampingan dan monitoring terhadap proses penyidikan dari hasil 

penyidikan yang dilakukan oleh penyidik selanjutnya akan dibawa dan bahas kedalam 

rapat pembahasan ketiga sentragakkumdu, dalam rapat pembahasan ketiga 

sentragakkumdu penyidik menyampaikan laporan hasil penyidikannya, rapat 

pembahasan ketiga dilakuakan dalam kurung Waktu proses penyidikan. Rapat 

pembahasan ketiga sentra gakkumdu menghasilkan kesimpulan pelimpahan perkara 

kepada jaksa. Hasil pembahasan ketiga dituangkan kedalam berita acara hasil 

pembahasan. Urgensi Kehadiran dan pembentukan Sentragakkumdu sangatlah penting 

mengingat Bawaslu bukan Lembaga yang memberikan sanksi namun hanya 
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memberikan rekomendasi terkait tindak pidana pemilihan Hal ini senada yang 

sampaikan oleh Ibu Sri Wahyuningsih selaku Komisioner Devisi Penanganan 

Pelanggaran:  

Sentragakkumdu itu dibentuk untuk memudahkan koordinasi berkaitan 

dengan kasus kasus pidana namnya kasus pidana mekanismenya mulai dari 

polisi jaksa kemudian pengadilan. Kalau di sentragakkumdu kita mau 

menentukan apakah ini pidana atau bukan dalam waktu 5 lima hari, makanya 

sntragakkumdu itu dibentuk jadi Ketika kita klarifikasi proses terima laporan 

sma-samaki disitu dudukmi sama-sama kami bertanya polisi jga bertanya jadi 

penyusunan berita acara klarifikasinya sudah jelas terarahmi.tidak mungkin 

kami yang dari Bawaslu bukan penyidik meskipun kami tahu hukum tapi kami 

bukan penyidik jadi tentu kan beda caranya, dalam waktu 5 hari tidak mungkin 

kita selesaikan itu. Tapi hasil temuannya kita teruskan ke kepolisian kalau 

selesai itu dibahas ke pembahasan kedua sentragakkumdu, pembahasan kedua 

sentragakkumdu, kalau pembahasan pertama kan menentukan apakah betul ini 

pidana atau bukan kita klarifikasi kita mengundang terlapor, pelapor segala 

macam dalam waktu 5 lima hari itu kemudian masuk ke pembahasan kedua  

pembahasan kedua yang memutuskan cukup bukti mari kita lanjutkan 

kepolisian, kalau dibutuhkan saksi ahli kita pakai krna kita masih banyak 

perbedaan presepsi soal regulasi kita bahas soal kampanye, satu saja kampanye 

saja contohnya beda penafsiran polisi dan jaksa jadi disentragakkumdu itu 

tidak ada voting tidak ada istilah voting kita tidak boleh, bagaimana polisi ya 

jaksa ya jadi kalau satu tidak bersepakat dianggap tidak ada pembahasan 

dianggap tidak terpenuhi untuk dilanjutkan tidak ada istilah dua lwan satu.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18Sri Wahyuningsih (49 Tahun) Komisioner Devisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Kota Makassar, Wawancara, Makassar 2 Januari 2023. 
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Berikut adalah tabel penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota Tahun 2020 di Kota Makassar 

Tabel 1.5 Data Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Pada 

Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 

 

Sumber: Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2023. 

 Berdasarkan Tabel 1.4 ditemukan bahwasanya terdapat 22 Laporan dan 14 

Temuan Pelanggaran Tindak pidana pemilihan mekanisme penanganan laporan pada 

pembahasan pertama ada 4 laporan yang dihentikan, sementara 18 laporan yang 

ditindaklanjuti pada pembahasan kedua dan hasil pembahasan kedua terdapat 17 

laporan yang dihentikan dan hanya 1 yang ditindaklanjuti ke pembahasan ketiga Sentra 

Gakkumdu. Hasil pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu pun dihentikan dan di SP3 

Terhenti pada saat penyidikan karena tidak cukup bukti. Sedangkan temuan tindak 

pidana pemilihan yang masuk ke Bawaslu ada 14 temuan dan pada pembahasan 

pertama ada 1 temuan yang dihentikan dan pada pembahasan kedua ada 13 temuan 

yang di hentikan. 

Bawaslu dalam menangani pelanggaran tindak pidana pemilihan bukan hanya 

meneruskan tapi juga ikut serta dengan tiga instansi yakni Bawaslu, Kepolisian dan 

MAKASSAR JUMLAH 

BERHENTI 

PEMBAHASAN 

I 

BERHENTI 

PEMBAHASAN 

II 

BERHENTI 

PEMBAHASAN 

III KET  

LAPORAN 22 4 17 1 

SP 3 

(TERHENTI 

PADA 

PENYIDIKAN) 

TEMUAN 14 1 13 
 

  

JUMLAH 36 5 30    
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Kejaksaan nanti hasil kajian itu direkomendasikan ke penyidik dan jaksa sebagaiamana 

yang disampaikan oleh Abdillah Mustari menerangkan dalam sebuah wawancara 

bahwasanya: 

Kami tidak hanya meneruskan tapi kami terlibat dalam pembahasan 

Sentra Gakkumdu jadi bukan kami meneruskan seperti tukang pos bukan, 

karena setiap laporan atau temuan kami lakukan dengan kajian kami lakukan 

dengan penelaahan Ketika terkait dengan unsur pidana maka kami sodorkan 

dengan sentragakkumdu, sentragakkumdu itu adalah unit didalam Bawaslu 

dalam hal penegakan pidana pemilu yang melibatkan Polri dan Kejaksaan 

dengan mekanisme pembahasan yang diatur dalam keputusan Bersama. (SKB 

Polri Bawaslu dan jaksa).19 

Berdasarkan hasil wawancara terkait penanganan pelanggaran tindak pidana 

pemilihan memiliki perbedaan dengan penanganan pelanggaran pemilihan yang 

lain seperti pelanggaran kode etik, administrasi dan pelanggaran netralitas Aparatur 

Sipil Negara. Penanganan pelanggaran tindak pidana sendiri penyelesaiannya 

melalui mekanisme yang dilakukan oleh tiga instansi yakni Bawaslu, kejaksaan, 

dan kepolisian yang di sebut Sentra Gakkumdu mekanisme pembahasannya pun 

dituangkan dalam keputusan Bersama (SKB).  

4. Penanganan Pelanggaran Netralitas Apartur Sipil Negara (ASN) 

Aparatur sipil negara harus netral agar tidak terjadi perpecahan dan 

penyalahgunaan jabatan/kekuasaan. Setidaknya ada tujuh larangan bagi Aparatur 

Sipil Negara dalam Pemilihan sebagaiamana yang terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, PP Nomor 42 

Tahun 2004, PP nomor 53 Tahun 2010, serta Surat dari MenPANRB diantaranya, 

Aparatur Sipil Negara dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah, 

dilarang memasang spanduk promosi kepada calon, dilarang mendekati partai 

                                                           
19Abdillah Mustari (52 Tahun) Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, 

Wawancara, Makassar 2 Januari 2023. 
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politik terkait pengusualan dirinya atau orang lain menjadi calon, dilarang 

mengunggah, memberikan like atau mengomentari dan sejenisnya serta 

menyebarluaskan gambar maupun pesan visi misi calon baik online ataupun media 

sosial, dilarang menjadi pembicara pada pertemuan partai politik, dilarang foto 

bersama calon, dan dilarang menghadiri deklarasi calon baik itu dengan atau tanpa 

atribut partai politik. Pun hal ini dipertegas dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Bawaslu bertugas mengawasi netralitas Aparatur 

Sipil Negaranetralitas Anggota Tentara Nasional, Indonesia, dan netralitas anggota 

kepolisian Republik Indonesia. 

Bawaslu dalam penanganan dugaan pelanggaran Aparatur Sipil negara, 

Bawaslu akan menindak dugaan pelanggaran berdasarkan temuan dan laporan. 

Berkaitan dengana laporan disampaikan dalam waktu 7 hari sejak diketahui 

pelanggaran. Bawaslu memutuskan untuk menindaklanjuti laporan dan temuan 

dalam jangka waktu 7 hari untuk pemilihan umum dan 3 hari untuk pemilihan. 

Setelah itu laporan dan temuan akan deregister dan dilanjutkan ke tahapan kajian, 

tahapan kajian dugaan pelanggaran menggunakn sistematika kajian paling sedikit 

memuat kasus posisi, data, kajian, kesimpulan dan rekomendasi. Lalu hasil kajian 

diputuskan berdasarkan rapat pleno jika hasil kajian bukan merupakan pelanggaran 

netralitas Aparatur Sipil negara maka akan dihentikan. Hasil kajian diduga 

melanggarn ketentuan netralitas Aparatur Sipil Negara maka akan dibuatkan 

rekomendasi. Rekomendasi akan dilengkapi dengan kronologis dan hasil kajian 

dan akan diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Bawaslu akan 

mengawasi pelaksanaan tidnak lanjut rekomendasi oleh instansi yang berwenang. 
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Sebagaiamana yang disampaiakan oleh Sri Wahyuningsih menyatakan 

bahwasanya: 

      Jadi mekanismenya penanganan pelanggaran Aparatur Sipil Negara 

sama dengan penangan pelanggaran lainnya seperti kode etik, administrasi 

yakni melalui proses klarifikasi, klarifikasi itu kan untuk mencari buktinya 

betul tidak ini orang melanggar, setelah klarifikasi kita bikin kajian, kajian ini 

yang akan menentukan ditindaklanjuti atau tidak, direkomendasi atau tidak, 

melalui mekanisme pleno. Jadi mekanisme rapat pleno itu mekanisme tertinggi 

di Bawaslu, seluruh mekanisme yang keluar itu dari rapat pleno, jadi tidak ada 

suara saya sebagai komisoner devisi penanganan pelanggaran, jadi real suara 

dari keputusan rapat pleno. Pada Tahun 2020 itu neralitas Aparatur Sipil Negara 

ada banyak kalau tidak salah ada Tujuh belas yang direkomendasikan ke 

Komisi Aparatur Sipil Negara tapi ada yang tidak cukup bukti, jadi ada orang 

yang melapor tapi tidak melampirkan bukti, Jadi kalau tidak cukup bukti kita 

tidak kirim ke Aparatur sipil Negara, nanti Komisi Aparatur Sipil Negara yang 

beri sanksi.20 

Asas netralisasi ini menunjukkan bahwa setiap ASN tidak boleh ada intervensi 

dari segala bentuk ranah politik dalam segi bentuk apapun. ASN tidak boleh 

memberikan dukungan untuk memperlancar kesuksesan salah satu calon dalam Pilkada 

dalam bentuk apapun misalnya seperti, di tingkat kabupaten/kota, dan provinsi banyak 

terjadi mobilisasi ASN pada saat pemilu dan Pilkada.21 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Sri Wahyuningsih (49 Tahun) Komisioner Devisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Kota Makassar, Wawancara, Makassar 2 Januari 2023. 
21Rina Martini. “Politisasi Birokrasi di Indonesia”, Jurnal Ilmu Politik 1, no. 1  Magister Ilmu 

Politik, April 2010. 
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Tabel 1.6 Data Penaneganan Pelanggaran Netralitas ASN (Hukum Lainnnya) 

Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020 

Sumber: Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar Tahun 2023 

Berdasarkan Tabel 1.5 terkait data penanganan pelanggaran netralitas Aparatur 

Sipil Negara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020 

terdapat 1 temuan yang diberikan sanksi disiplin ringan, 8 temuan yang diberikan 

sanksi disiplin sedang, 1 temuan yang diberikan sanksi pernyataan tertutup, 2 temuan 

yang diberikan sanksi teguran lisan, 1 temuan yang diberikan sanksi moral, 1 laporan 

yang tidak terbukti. 

Berdasarkan analisis penulis Pelanggaran yang diselesaikan oleh Bawaslu 

bukan hanya berkaitan dengan pelanggaran kode etik, adiministrasi, tindak pidana 

pemilihan, dan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil negara, ada juga pelanggaran kode 

etik honorer. Sebagaiamana yang disampaiakan oleh Sri Wahyuningsih dalam sebuah 

wawancara bahwasanya: 

SANKSI 
MAKASSAR 

TEMUAN LAPORAN 

DISIPLIN RINGAN 1 
 

DISIPLIN SEDANG 8 1 

PERNYATAAN TERBUKA 
  

PERNYATAAN TERTUTUP 1 
 

TEGURAN LISAN 2 
 

SANKSI MORAL 1 
 

TIDAK TERBUKTI   1 

TOTAL 14 2 
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  Kemarin di 2020 ada honorer, yang menurut laporan dia tidak netral, 

karena dia menjadi simpatisan, sebenarnya tidak ada regulasinya netralitas 

honorer, tidak dikenal dalam Undang-undang Aparatur Sipil negara, karena 

honorer itu bukan bagian dari Aparatur sipil negara yanga ada hanya  PPPK, 

tapi kan Sekda kota Makassar mengeluarkan surat edaran honorer itu tidak 

boleh berpolitik praktis. Berdasarkan surat edaran itu kita kirim ke Sekda, ini 

laporan ini buktinya. Jadi pelanggaran hukum lainnya itu adalah pelanggaran 

yang terjadi pada tahapan pemilihan dan tidak diatur dalam Undang-Undang 

itu namanya pelanggaran hukum lain.jadi honorer juga ada kemarin tenaga 

kerja sosial kecamatan, nah kita rekomendasi ke dinas sosial. Karena kan 

tenaga kerja sosial kecamatan tidak diatur dalam Undang-undang pemilihan.22 

Bawaslu sebagai lembaga pengawas memiliki peran dan fungsi dalam hal 

penanganan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dengan melakukan 

pengkajian dan hasil rekomendasi kemudian diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil 

Negara untuk diberikan sanksi. Bawaslu bukan Lembaga eksekutoir yang memberikan 

sanksi terhadap pelanggar, melainkan Bawaslu melakukan pengkajian terhadap hasil 

temuan maupun laporan yang kemudian melakukan rekomendasi. Hal ini senada 

disampaikan oleh  

 

“Bawaslu itu bukan lembaga yang memberikan hukuman, Bawaslu 

output dari proses penanganan pelanggarannya hanya meneruskan atau 

merekomendasikan ke instansi yang berwenang. Misalnya untuk pelanggaran 

kode etik misalnya dilakukan oleh PPK, PPK itu kan jajarannya KPU jadi kita 

rekomendasi ke KPU, kemudian kita sampaikan ke KPU ada PPK ta 

melanggar silahkan, jadi kami tidak menentukan kamu harus kasih sanksi, 

KPU yang punya kewenangan memberikan sanksi kepada PPKnya sama 

dengan Komisi Aparatur Sipil Negara Bawaslu tidak memiliki kewenangan 

memberikan sanksi atau hukumaan Aparatur Sipil Negara yang tidak netral 

tapi dari proses penanganan pelanggaran kita rekomendasi ke Komisi Aparatur 

Sipil Negara silahkan Komisi Aparatur sipil negara apapun sanksinya yang 

jelas kami mau bilang ini pegawai negeri yang tidak netral kenapa kami vilang 

tidak netral yah ini hasil kajian kami ini bukti bukti yang kami temukan 

berdasarkan klarifikasinya lalu kita kirim ke Komisi Aparatur sipil diproseslah 

oleh Komisi Aparatur sipil. Jadi Bawaslu itu tidak pernah memberikan sanksi 

cumin rekomendasi saja, Jadi kalau dia kasus pidana misalnya kalau pidana itu 

                                                           
22 Sri Wahyuningsih (49 Tahun) Komisioner Devisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Kota Makassar, Wawancara, Makassar 27 Desember 2022. 
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kalau dalam kajian bawaslu ini pidana 1 kali 24 jam harus dikirim diteruskan 

ke Sentra Gakkumdu kemudian dibahas paling lama 1 kali 24 jam jadi sentra 

gakkumdu yang bahas itu kasus kalau pemilihan itu lima hari dalam waktu 

lima hari ini harus selesai. kalau misalnya hasilnya sentragakkumdu bilang oh 

iya ini cukup buktimi toh cukup saksimi kita limpahkan ke kepolisian 

kepolisian silahkan bekerja. Jadi tugas kita hanya sampai rekomendasi kecuali 

administrasi itu putusan. Putusan itupun misalnya kita mrngatakan bahwa 

kemrin di Tahun 2019 ada di 2020 tidak ada sidang, di 2019 kita sidang 

admnistrasi disini karena ada pelapor yang bilang PPS nya itu suaranya 

dimainkan kita proses sidang itu KPPSnya kemudian kita rekomendasi ke 

KPU, Terserah KPU mau putuskan seperti apa, begitu mekanisme penanganan 

pelaporan pelanggaran di Bawaslu jadi outputnya kalau itu sidang berarti itu 

putusan, kalau itu tidak disidangkan berarti itu rekomendasi.23 

Menurut pengamatan penulis pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara 

yang marak terjadi dikalangan pemerintah perlu upaya kerja sama antara Badan 

Pengawas Pemilu bukan hanya pemberian surat edaran untuk menghindari politik 

transaksional namun juga terjun langsung dalam memberikan edukasi dan sosialisasi 

dikalangan Aparatur Sipil Negara yang tidak hanya dilaksanakan pada saat menjelang 

Pemilihan kepala daerah saja namun sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah 

kegiatan sosialisasi terkait netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan 

Pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari upaya preventif. Sebagaiamana yang 

disampaiakan oleh Abdillah Mustari menyatakan bahwasanya: 

Dalam hal pengawasan, pertama keterbatasan personal kedua 

infrastruktur apalagi pas masa pandemi yang ketiga dalam hal penindakan 

partsipasi masyarakat, serta pemahaman masyarakat terkait Bawaslu.itu juga 

menjadi kendala dalam hal melakukan penindakan, karena yang mealpor itu 

kan masyarakat. Kami kan terbatas langkahnya untuk menemukan, kalau kami 

lihat namanya temuan kalau masyarakat kan yang melapor masih jarang. 

masih tidak mau tau terkait urusan pelanggaran, kedua dalam hal penindakan 

kita ini kan institusi, ketika personal Sentra Gakkumdu itu bekerja di Bawaslu 

mereka itu tidak lepas dari kantornya misalnya kejaksaan kepolisian bertugas 

Sentra Gakkumdu di Bawaslu mereka tidak dilepaskan, aturannya apa maka 

harus mencari waktu jaksa dan polisi sedangkan penanganan pemilihan kan 

                                                           
23 Sri Wahyuningsih (49 Tahun) Komisioner Devisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Kota Makassar, Wawancara, Makassar 2 Januari 2023. 
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lima hari batas waktunya, kalau pemilu 7 hari, jadi teman-teman dari polisi 

dan dari kejaksaan itu tidak dilepas dianggap sebagai tugas tambahan. 

Harusnya bisa lepas supaya optimal.24 

D. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Pelanggaran 

Pilkada Perspektif Siyasah Syar’iyyah (Studi Kasus Pada Penangana 

Pelanggaran Pilkada Tahun 2020 di Kota Makassar). 

Sejatinya dalam kitab fikih as-syariyah ada beberapa prioritas untuk penegakan 

hukum yaitu meliputi wilayah al-qadha, lembaga atau badan yang berwenang 

menyelesaikan sengketa antara sesama rakyat, pada masa sekarang yakni pengadilan 

atau badan arbitrase, wilayah al-mazalim lembaga atau badan yang berwenang 

menyelesaikan sengketa ketatausahaan negara serta sengketa antara penjabat (karena 

menyalahgunakan jabatannya) dengan rakyat, atau antara bangsawan dengan rakyat 

biasa. Selanjutnya ada badan atau lembaga wilayah al-hisbah yaitu (badan pemberi 

peringatan dan badan pengawas) yang memiliki fungsi untuk mengingatkan anggota 

masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan 

menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan 

peraturan. Dalam Fikih Siyasah, Islam memiliki pandangan tersediri mengenai Badan 

Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dalam Islam dikenal dengan wilayah al-Hisbah 

yang berasal dari kata al-Wilayah yang memiliki arti kekuasaan atau kewenangan, dan 

Al-Hisbah yang memiliki makna imbalan, pengujian melakukan sesuatu perbuatan 

dengan penuh perhitungan. al-Hisbah memiliki tugas kagamaan dengan misi untuk 

menyuruh orang melakukan kebaikan dan mencegah seseorang melakukan perbuatan 

dan tindakan yang buruk.25 

                                                           
24 Abdillah Mustari (52 Tahun) Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, 

Wawancara, Makassar 2 Januari 2023. 
25 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam ash-shulthaniyyah, Sistem Pemerintahan Khalifah Islam, 

terjemahan Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta; Qitsthi Press, 2017. H. 76. 
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Wilayah al-Hisbah merupakan lembaga yang setiap waktu menumbuhkan 

kesadaran akan syariat Islam serta mengawasi pelaksanaannya dalam masyarakat, di 

samping itu juga memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang 

terbukti melanggar syariat Islam, hukuman ini ialah hukuman yang berbentuk Ta’zir 

atau hukuman yang diputuskan berdasarkan pemimpin atau penegak hukum (al-

Mutasib) yang berdasarkan kearifan lokal, yang bukan berasal dari hukum Syara‟ yang 

bearti jenis, kadar dan jumlah nya tidak ditentukan oleh hukum syara. 

Menurut Imam al-mawardi lembaga atau intitusi pengawasan yaitu terdapat 

pada lembaga wilayah al-hisbah yang tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan. 

Sedangkan apabila perkara tidak bisa di selesaikan maka nantinya diarahkan atau di 

naikkan sesuai dengan ketentuan yang ada, lembaga yang berhak menangani yaitu 

lembaga al-mazalim.26 Dalam mewujudkan pemilu yang adil tentunya pengawasan 

yang baik menjadi salah satu hal yang penting. Bawaslu yang sebagai lembaga yang 

baik dan kuat dalam menjalankan fungsinya agar terciptanya pemilu yang jujur dan 

adil. Sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam QS al-Nisa/4:58 

ن ۞
َ
هۡلهَِا وَإِذَا حَكَمۡتُم بيََۡۡ ٱلنَّاسِ أ

َ
مََٰنََٰتِ إلََِٰٓ أ

َ
ْ ٱلۡۡ وا ن تؤَُدُّ

َ
مُركُُمۡ أ

ۡ
َ يأَ إنَِّ ٱللََّّ

َۢا بصَِيٗرا   تََكُۡمُواْ بٱِلۡعَدۡلِِۚ إنَِّ  َ كََنَ سَمِيعَ ا يعَظُِكُم بهِۦِ ۗٓ إنَِّ ٱللََّّ َ نعِِمَّ  ٥٨ٱللََّّ

Terjemahnya: 

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia 

hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik 

yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha 

Melihat.27 

                                                           
26 Baqis Djalil, Peradilan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.125 
27Kementerian Agama, Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. 

Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), h. 136 
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  Ayat ini merupakan perintah Allah swt. yang menganjurkan menetapkan 

hukum di antara manusia dengan adil. Ayat ini di turunkan berkenaan dengan para 

umara, yakni para penguasa yang memutuskan perkara di antara manusia. Pengawas 

pemilu seperti mengawasi pelaksaan Pemilihan Umum agar berjalan sesuai aturan yang 

telah ditetapkan adalah yang bernilai ibadah. Pengawas Pemilu dan mengingatkan 

penyelenggara pemilu agar dalam melaksanakan proses dan tahapan pemilu tidak 

melanggar aturan yang diatur. 

  Diantara wewenang Pengawas Pemilu yang cukup penting dan sesuai dengan 

ajaran Islam adalah menerima, memeriksa dan memutus 75 penyelesaian sengketa 

proses pemilu. Menerima laporan baik dari peserta Pemilu, masyarakat dan 

sebagaimana adalah pekerjaan yang mulia. Pengawas pemilu adalah yang memiliki 

otoritas dalam menerima, memeriksa, memeriksa, memediasi, tidak memihak dan 

dapat menjalankan amanah sesuai peraturan perundang-undangan. 

Islam mengajarkan bahwasannya peran partisipasi itu perlu demi kemaslahatan 

bersama karena Islam juga agama yang mengajarkan sikap demokratis, maka dari itu 

tidak dibenarkan akan sikap individu yang apatis terhadap kehidupan bernegara. Di 

dalam ajaran Islam pun memerintahkan kepada umatnya untuk turut andil 

berpartisipasi dalam hal membantu pemerintah menjalankan pemerintahannya dan 

bersama-sama menentukan salah satu pemimpin yang terbaik di kalangan mereka. 

Hingga bagi sebagian orang yang lemah perbuatan curang telah menjadi kebiasaan 

yang seolah bukan lagi dianggap perbuatan dosa. Hampir dalam semua bentuk interaksi 

yang dilakukan oleh mereka dengan orang lain, selalu saja dibumbui dengan 

kecurangan, kebohongan dan khianat. Padahal, jangankan agama, seluruh manusia 

yang lurus fitrahnya pun, mengatakan bahwa perbuatan itu jelas buruk dan tidak terpuji. 
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Perbuatan curang terjadi dalam banyak bidang dan dalam bentuk yang beragam. 

Kemimpinan, jabatan dan kedudukan sering kali disalahgunakan untuk menipu rakyat 

atau orang-orang yang berada dalam kepemimpinannya. Kecurangan dan sikap 

mensia-siakan amanah pada sebagian para pejabat sudah menjadi rahasia umum. 

Kasus-kasus hukum yang menimpa mereka, sudah menjadi informasi yang kita terima 

sehari-hari. Politik antara lain juga dilihat dari tujuannya yang merupakan sebuah 

ikhtiar yang sangat mulia yang digunakan sebagai pelantara masyarakat yang adil, 

tentram aman dan sejahtera. Karena politik hanya dianggap sebagai perantara 

(wasilah), bukan tujuan akhir (ghayah). Dalam memilih pemimpin maka tegakan lah 

suatu perkara dengan adil.  

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Nisa/4:135 

هَ  يُّ
َ
ٰٓأ وِ ۞يَ

َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
ٰٓ أ ِ وَلوَۡ عََلَ ْ قوَََّٰمِيَۡ بٱِلۡقِسۡطِ شُهَدَا ءَ لِلََّّ ْ كُونوُا ِينَ ءَامَنُوا ا ٱلََّّ

وۡلَََٰ بهِِمَاۖ فلَََ تتََّبعُِواْ ٱلهَۡوَىٰٓ 
َ
ُ أ وۡ فقَيِٗرا فٱَللََّّ

َ
قۡرَبيََِۡۚ إنِ يكَُنۡ غَنيًِّا أ

َ
ينِۡ وَٱلۡۡ َٰلَِِ  ٱلۡوَ

َ
ن أ

َْۚ وَإِن تَ  َ كََنَ بمَِا تَعۡمَلوُنَ خَبيِٗرا  تَعۡدِلوُا وۡ تُعۡرضُِواْ فإَنَِّ ٱللََّّ
َ
اْ أ  ۥ  ١٣٥لوُۡ

 

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi 

saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak 

dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka 

Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti 

hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu 

memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah 

Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.28 

Tugas Bawaslu adalah pekerjaan yang mulia di sisi Allah swt. mengerjakan 

yang makruf dan mencegah yang munkar. cara untuk menjadi lembaga yang terbaik 

                                                           
28 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 

2014), h. 428 
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bagi bangsa, salah satunya menjadi pengawas pemilu yang senantiasa konsisten 

menjaga amanah, berintegritas, professional. Dan tugas Bawaslu adalah mencegah 

pemilu yang bersih tanpa ada kecurangan. Wilayatul hisbah adalah memerintahkan 

kebaikan, jika terbukti kebakan di tinggalkan, dan mencegah kemungkaran jika 

terbukti kemungkaran banyak di lakukan.29  

Sebagaiamana dalam Firman Allah swt. dalam QS ali-Imran/3:104. 

مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِِۚ 
ۡ
ةٞ يدَۡعُونَ إلََِ ٱلَۡۡيۡرِ وَيَأ مَّ

ُ
ِنكُمۡ أ وَلۡۡكَُن م 

ٰٓئكَِ  وْلَ
ُ
 ١٠٤هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ   وَأ

Terjemahnya: 

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; 

merekalah orang-orang yang beruntung.30 

Pemikiran Ibn Taimiyah tentang hisbah terdapat dalam karya khususnya 

tentang ini, yakni kitab al-hisbah fi al-islam aw-wafizat al-hukumah al-islamiyyah 

(hisbah dalam Islam atau Administrasi Negara Islam). Bentuk lembaga hisbah sendiri 

menurut Ibn Taymiyyah, dapat dibuat sesuai kebutuhan, perubahan waktu dan budaya 

masyarakat. Sebeb hal ini adalah persoalan ijtihadi yang tidak di jelaskan secara 

eksplisit dalam syariat. Dan mustahib yang di angkat untuk melaksanakan tugas 

haruslah figur yang amanah, bijaksana, adil dan taat kepada Allah dan Rasul. Menurut 

Ibn Khaldun Wilayatul Hisbah adalah kewajiban keagamaan yang berkaitan dengan 

menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat munkar yang merupakan kewajiban 

pemerintah untuk menentukan (mengangkat) orang yang melaksanakan tugas tersebut. 

Batas-batas kewenangannya di tentukan oleh pemerintah demikian juga pembantunya 

                                                           
29Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, (Jakarta: PT Qisthi 

Press, 2014), h.411.  
30Kementerian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 

2014), h. 63  
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untuk melaksanakan tugas tersebut. Ia menyelidiki kemungkaran tersebut dan 

membimbing masyarakat untuk memelihara kemaslahatan umum di perkotaan. 

Para Ulama fikih mendefinisikan al-hisbah adalah sebagai lembaga peradilan 

yang menangani kasus pelanggaran secara nyata terhadap perintah berbuat baik dan 

kasus yang mengerjakan larangan munkar. Sedangkan lembaga hisbah adalah badan 

resmi negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah ataupun 

pelanggaran ringan. Dengan demikian tugas utama lembaga tersebut adalah mengajak 

umat berbuat baik dan mencegah umat melakukan perbuatan munkar.31 

Pada dasarnya hisbah merupakan tugas setiap pribadi muslim, sesuai dengan ayat al-

Qur’an tersebut, kemudian didukung sabda nabi Muhammad saw. dari Abi said al-

khudri r.a berkata: saya mendengar rasulullah saw bersabda:  

 الحديث الرابع والثلاثون[

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 

وسلم يقول: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 

 يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" رواه مسلم

Artinya:  

Barang siapa diantara kamun yang melihat kemungkaran, hendaklah berusaha 

mengubahnya dengan tangannya, apabila tidak mampu merubah dengan tangan 

hendaklah mengubah dengan lisannyaa dan apabila dengan lisanpun tidak 

mampu maka hendaklah mengubah dengan hatinya. (HR. Muslim). 

Hadist tersebut menjelaskan bahwa, mencegah kemungkaran termasuk cabang 

dari iman, sedang iman bias sesuai dengan kondisi seorang mukmin dalam 

melaksanakan perintah syariat. Semakin banyak seseorang melakukan amar ma‟ruf 

nahi munkar maka semakin bertambah kuat iman mereka, begitu juga sebaliknya, 

semakin banyak melakukan yang dilarang oleh syariat maka semakin lemah juga iman 

                                                           
31 Azyumardi Azra, Eksiklopedia Islam Jilid 3, (PT, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), h.33 
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mereka. Maka agar tidak semakin rapuh iman kita, setiap muslim diperintahkan untuk 

melakukan amar ma’ruf nahi munkar. Perintah diatas meliputi berbagai macam 

permasalahan, diantaranya kewajiban pelaksanaan undang-undang, bertanggung jawab 

terhadap segala perbuatan yang dilakukan, dan menyeru untuk berbuat kebaikan dan  

melarang hal-hal yang tidak mendatangkan maslahat bagi umat serta melarang 

perbuatan munkar. Agar dapat membawa perjalanan roda pemerintahan pada arah yang 

baik.32 

Hal ini pun sejalan dengan kaidah fikih:  

مْكَانِ  رَرُ يدُْفَعُ عَلىَ قَدرِ الْإِ  الَضَّ

Maksudnya: 

kemudharatan dihilangkan semaksimal mungkin meskipun tidak seluruhnya 

hilang 

Ini merupakan kaidah yang penting terutama dalam masalah nahi mungkar, 

karena diantara bentuk kemudharatan adalah kemungkaran. Patut diketahui bahwa nahi 

mungkar ada dua bentuk, pertama nahi munkar untuk menghilangkan kemungkaran 

secara total, kedua nahi mungkar dengan cara meminimalkan kemungkaran tersebut. 

Bahkan dalam beberapa kondisi, perbuatan nahi mungkar itu sendiri mengandung 

kemungkaran, tetapi itu dilakukan demi menghilangkan kemungkaran yang lebih besar 

darinya. Bawaslu sebagai Lembaga pengawas pemilihan umum seyognya dapat 

melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaiamana motto Bawaslu yakni cegah, awasi 

dan tindak, untuk meminimalisir pencegahan pelanggaran baik yang berhubungan 

dengan pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana 

pemilihan bahkan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara. Hal itu dilakukan 

                                                           
32 Departemen Agama, Eksiklopedia Islam di Indonesia, (Jakarta: CV Anda utama, 1993), 
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untuk menghindari kemudaratan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang 

tidak bertanggungjawab. Dapat dipahamin bahwasanya peran Bawaslu dalam hal 

pengawasan pemilihan hampir sama dengan tugas dan fungsi wilayah al-Hisbah 

sebagai Lembaga yang mengawasi masyarakat dan menghimbau agar masyrakat agar 

taat dan patuh pada aturan dan syariat Islam. 

Beberapa Indikator kesamaan antara wilayah al-Hisbah dan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum adalah sama-sama merupakan Lembaga pengawas dan Lembaga 

yang menyeru kepada kebaikan dan menjauhi kemudaratan hal ini dapat dilihat dari 

praktik dan upaya preventif maupun represif yang dilakukan oleh Badan Pengawas 

pemilihan umum diantaranya upaya preventif Bawaslu mendirikan sekolah kader 

pengawasan Partisipatif (SKPP), membentuk Saka Pemilu, melibatkan media 

partisipatif, bahkan melibatkan kelompok disabilitas. Pun pada Tahun 2023 Bawaslu 

mendirikan forum warga sebagai bentuk deteksi awal terkait pelanggaran. Sedangkan 

mengacu kepada bentuk pengawasan wilayah al-Hisbah. Wilayah al-Hisbah secara 

prinsip hanya ditujukan sebagai satu lembaga khusus, yang di dalamnya terdiri dari 

petugas-petugas khusus yang disebut muḥtasib. Petugas ḥisbah ini secara langsung 

dapat mengawasi tindakan-tindakan yang kasat mata, atau dari adanya laporan dari 

masyarakat tentang tindakan yang menyalahi aturan. Rumusan yang lainnya 

dikemukakan Abdul Manan. Menurut beliau, al-wilāyah ḥisbah lembaga yang bertugas 

membina, mengawasi, dan melaksanakan advokasi terhadap pelaksanaan amr ma’rūf 

nahī munkar (melaksanakan dan menyerukan kebaikan dan melarang perbuatan 

mungkar).33Abdul Manan juga mengungkapkan wilāyah ḥisbah sebagai sebuah 

lembaga yang bertugas mempertahankan hukum. laksanakan perundang-undangan 

                                                           
33Alī Abdul Ḥalīm Maḥmūd, Ma’a Al-Aqīdah wa Al-Ḥarakah wa Al-Manhaj, (Terj: As’ad 

Yasin), (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 255 
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yang telah dibuat oleh kekuasaan legislatif (DPR RI atau DPRD). 34 Dalam keterangan 

lain, menurut Muhammad Iqbal wilāyah ḥisbah adalah lembaga peradilan untuk 

menyelesaikan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti 

kecurangan dan penipuan dalam bisnis. Mengacu kepada definisi pasal tersebut, juga 

beberapa definisi sebelumnya, maka dipahami bahwa wilāyah ḥisbah ialah lembaga 

dan badan resmi yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang diberikan oleh 

pemerintah dalam mengawasi dan mencegah dari tindakan-tindakan yang bertentangan 

dengan nilai hukum Islam terdapat di tengah-tengah masyarakat.35 

Pada masa sahabat, tepatnya Umar bin al-Khattab telah melantik muḥtasib dan 

menetapkan lembaga ḥisbah sebagai sebuah lembaga resmi. Kedudukan kelembagaan 

tersebut berlanjut hingga Dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Turki Usmani. 

Bahkan, keberadaannya tercatat berlaku pada Kerajaan Mamluk. Di Mesir, sistem 

kelembagaan ḥisbah tetap ada hingga masa pemerintahan Muhammad Ali (1805- 

18449). Di Maroko juga ditemukan lembaga tersebut diberlakukan pada awal abad ke 

20. Di Romawi Timur yang melakukan kontak dengan Dunia Islam melalui perang suci 

(Perang Salib) juga telah mengadopsi lembaga tersebut yang diberi nama mathesseb 

yang berasal dari istilah muḥtasib. 36 Penjelasan di atas memberi gambaran bahwa 

dunia Islam secara umum telah memberlakukan kelembagaan wilāyah al-ḥisbah 

sebagai lembaga resmi dan kedudukannya mendapat legitimasi dari pemerintah. Hanya 

saja, fungsi dan juga kedudukan dalam sistem pemerintahan disesuaikan menurut 

kebutuhan masing-masing. Namun begitu, wilāyah ḥisbah pada dasarnya dijadikan 

                                                           
34Abdul Manan, Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat, Cet. 2, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2018), hlm. 63-64. 
35Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana 

Islam Serta Ekonomis Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 399 
36 Romly, al-Hisbah al-Islamiyyah: Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam (Yogyakarta: 

Deepublish, 2015) h.35. 
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sebagai lembaga pengawas. Boleh jadi dapat diterapkan untuk pengawasan di bidang 

muamalah, Tidak menutup kemungkinan juga diterapkan di bidang pengawasan tindak 

pidana pemilihan, kode etik dan pengawasan terhadap pelanggaran admnistrasi 

pemilihan. 

Menurut analisis penulis, keberadaan Badan pengawas pemilihan Umum dan 

Wilayah al hisbah memiliki beberapa indikator kesamaan diantaranya: 

1. Hisbah adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyeru kepada 

kebaikan, jika terbukti kebaikan itu ditinggalkan (tidak diamalakan) dan 

melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran itu dikerjakan. Sama 

halnya dengan Bawaslu sebagai lembaga yang menyeru kepada perbuatan-

perbuatan mungkar seperti halnya berbuat curang, melakukan money politic  

2. Sesungguhnya, Muhtasib (Petugas hisbah) menjatuhkan ta’zir (sanksi disiplin) 

terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terlihat. Sama halnya dengan 

Bawaslu jika terbukti terjadi pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh 

peserta maupun penyelenggara pemilihan maka Bawaslu akan memberikan 

sanksi teguran baik secara terulis maupun secara lisan perihal pelanggaran yang 

dilakukan. 

3. Wilayah al-Hisbah dan Bawaslu sama-sama memiliki fungsi pengawasan. Pun 

dalam hal mekanisme penanganan pelanggaran ketika wilayah al hisbah tidak 

mampu menyelesaikan perkara maka akan dilimpahkan ke wilayah al mazalim 

sama halnya dengan mekanisme penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu 

ketika terjadi pelanggaran kode etik maka Bawaslu meneruskan hasil 

pengawasannya kepada KPU jika yang melakukan pelanggaran adalah jajaran 

dari KPU, Ketika terjadi pelanggaran pidana maka akan dilimpahkan ke 
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Sentragakkumdu ketika terjadi pelanggaran netraliats aparatur sipil negara 

maka akan diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, yang akan memberikan 

sanksi kepada Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan pelanggaran.  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dalam pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan oleh 

penulis dan setelah membahas serta menganalisis data yang ditemukan maka dapat 

diarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Badan Pengawas pemilihan umum ialah lembaga pengawas pemilu yang 

dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, 

menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif pemilu, 

pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana pemilu dan pemilihan berdasarkan 

tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan. Upaya preventif yang 

dilakukan oleh pihak Badan pengawas pemilihan umum dalam menangani 

pelanggaran Pilkada adalah membentuk Sekolah Kader Pengawasan 

Partisipatif (SKPP), membentuk Saka Pemilu dengan melibatkan media 

partisipatif, melibatkan kelompok disabilitas, dan perempuan, menggagas 

forum warga sebagai bentuk deteksi awal terkait pelanggaran. Peran Bawaslu 

dalam hal pengawasan pemilihan hampir sama dengan tugas dan fungsi wilāyah 

al- ḥisbah sebagai Lembaga yang mengawasi masyarakat dan menghimbau agar 

masyarakat agar taat dan patuh pada aturan dan syariat Islam.  

2. Upaya represif yang dilakukan oleh Bawaslu menjalankan tugas dan fungsinya 

dalam melakukan penindakan pelanggaran mulai dari menerima laporan atau 

temuan melakukan pengkajian dan melakukan rekomendasi atau meneruskan 

hasil kajian ke lembaga yang berwenang. Jika pelanggaran administrasi yang 

dilakukan oleh jajaran KPU maka akan diteruskan ke KPU, jika pelanggaran 

tindak pidana pemilihan maka diselesaikan melalui mekanisme Sentra  
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Gakkumdu, sedangkan terkait pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara 

akan direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Beberapa Indikator 

kesamaan antara wilāyah al- ḥisbah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

adalah sama-sama merupakan Lembaga pengawas dan Lembaga yang menyeru 

kepada kebaikan dan menjauhi kemudaratan, mengacu kepada bentuk 

pengawasan wilāyah al- ḥisbah. di dalamnya terdiri dari petugas-petugas khusus 

yang disebut muḥtasib. Petugas ḥisbah ini secara langsung dapat mengawasi 

tindakan-tindakan yang kasat mata, atau dari adanya laporan dari masyarakat 

tentang tindakan yang menyalahi aturan. 

B. Implikasi Penelitian  

1. Diharapkan kepada partai politik, calon kandidat, serta lembaga pelaksana 

pemilhan untuk melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat secara  

terus-menerus yang berkaitan dengan pelanggaran pemilihan baik itu tindak 

pidana, kode etik, admnistrasi dan pelanggaran hukum lainnya  

2. Merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan 

Gubernur/WakilGubernur, Bupati/Wakilbupati, Walikota dan Wakil 

Walikota dengan menambahkan jangka waktu penanganan pelanggaran 

tindak pidana pemilihan menjadi 7 hari. 
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