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PEDOMAN 

TRANSLITERASI 

1. Konsonan 

 
Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 ا
alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan 

 ب
ba b Be 

 ت
ta t Te 

 ث
sa ṡ es (dengan titik di atas) 

 ج
jim j Je 

 ح
ha ḥ ha (dengan titk di 

bawah) 

 خ
kha kh ka dan ha 

 د
dal d De 

 ذ
zal ż zet (dengan titik di atas) 

 ر 
ra r Er 

 ز 
zai z Zet 

 س
sin s Es 

 ش
syin sy es dan ye 

 ص
sad ṣ es (dengan titik di 

bawah) 

 ض
dad ḍ de (dengan titik di 

bawah) 

 ط
ta ṭ te (dengan titik di 

bawah) 
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 غ
gain g Ge 

 ف
fa f Ef 

 ق
qaf q Qi 

 ك
kaf k Ka 

 ل
lam l El 

 م
mim m Em 

 ن
nun n En 

 و
wau w We 

 ه
ha h Ha 

 ء
hamzah , Apostof 

 ي
ya y Ye 

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

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 

tanda ( ̕ ). 

 

 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A a ا َ

 kasrah I I اِ

 ḍammah U U ا َ

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, 

yaitu : 

 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ىَََ 
 

fatḥahdan yā’ 

 

Ai 

 

a dan i 

ىَ  وَََ َََ 
 

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 : 

 

 

Harakat dan 

Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

َ  ى    ... | 

  َ  ...ا

fatḥahdan alif 

atauyā’ 
Ā a dan garis di atas 

 ى
 

kasrah danyā’ 

 

I 

 

i dan garis di atas 

 ḍammahdan wau Ū u dan garis di atas ىو 
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4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada 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( ى َ  ى ),maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddahmenjadi (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

لا  (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  transliterasi  huruf  hamzah  menjadi  apostrop  ( ̕  )  hanya  berlaku  

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

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

berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 

lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-

Qur’an(dari al- Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah.Namun, bila 

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

mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

 

 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. 

Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-

Jalālah 

 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 
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10. Huruf Kapital 

 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

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

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari 

judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis 

dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 

 

NAMA         : Ichsan Ariansyah Muchtar 

NM         : 80100220078 

JURUSAN         : Dirasah Islamiah / Syari’ah Hukum Islam 

DRAF PROPOSAL TESIS  : MONEY POLITIC ditinjau dari Hukum 

Positif dan  Hukum Islam (Studi Kasus Pemilu 

di Kabupaten Takalar) 

 

 

Negara demokrasi adalah adanya hak asasi untuk berorganisasi (social, politik 

dan kemasyarakatan). Melalui berpolitik, rakyat dapat mengeluarkan pendapatnya dan 

berhak menyatakan keinginan dan cita-citanya tentang kehidupan Negara. Aspirasi 

rakyat yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku 

disalurkan melalui partai-partai politik atau organisasi-organisasi kemasyarakatan. 

Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang 

umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang 

hari H pemilihan umum. Praktek politik uang dilakukan dengan cara pemberian 

berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat 

dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya 

untuk partai atau calon legeslatif (caleg) yang bersangkutan. 

Melihat kenyataan bahwa praktek money politic telah begitu melekat dalam 

kehidupan masyarakat, mulai dari tingkat bawah sampai atas. Tentunya bukan 

pekerjaan mudah untuk menghapus prakatek tersebut, minimal dilakukan proses 
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penyadaran masyarakat. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama seperti tokoh 

agama dan pemerintah. 

Bermula dari inilah kiranya penyusun tertarik untuk membahas perspektif 

hukum Islam dan hukum Positif. Penulisan Tesis ini menggunakan jenis penelitian 

(Kualitatif), yaitu penelitian yang menjadikan bahan Penelitian lapangan sebagai 

sumber (data) utama. 

Penelitian ini sampai pada kesimpulan, hukum Islam dan hukum Positif 

memandang money politic sebagai perbuatan yang dilarang dan akibat perbuatan 

tersebut pelaku dapat dihukum oleh hakim sesuai undang-undang yang berlaku. 

Perbedaan keduanya dalam memandang money politic tidak terlalu eksplisit, yakni 

sumber hukum Islam bersumber dari Tuhan sedangkan hukum Positif bersumber dari 

manusia. 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Hukum Positif dan Hukum 

Islam dalam memandang Money Politic dimana menurut Hukum Positif sesuai dengan 

Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang – undang Nomor 10 Tahun 2016 

serta menurut Hukum Islam sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadist. 

 



  

 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

   Pemilihan Umum adalah sarana kedaaulatan rakyat, dengan sarana 

pemilu ini rakyat dapat menentukan siapa yang menurut mereka layak dan patut 

untuk menjadi pemimpinnya, melalui proses pemilihan seseorang untuk mengisi 

jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan - jabatan tersebut beraneka ragam, mulai 

dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. 

Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-

jabatan, walaupun untuk ini kata “pemilihan” lebih sering digunakan. Dalam 

Pemilu, para pemilih disebut konstituen, dan kepada mereka para peserta Pemilu 

menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye 

dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. 

Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang 

Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang 

sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan 

ke para pemilih. 

   Pemilu yang menjadi sebuah aktivitas tak terhindari di Negara yang 

menganut sistem demokrasi. Tidak ada sebuah Negara demokrasi yang tidak 

menjalankan pemilihan bagi sebuah jabatan publik dengan melibatkan warga 

Negara yang berhak memilih. Indonesia adalah negara hukum, dengan diakuinya 
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demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan prinsip-prinsip 

demokrasi yang memperhatikan suara atau aspirasi rakyat dalam aktualisasinya. 

Bersamaan dengan itu, upaya menguatkan masyarakat sipil perlu juga dilakukan 

karena dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam memperjuangkan 

aspirasi politiknya dan mendorong percepatan demokrasi. 

   Rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun akhirnya runtuh, 

ditandai dengan mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada tanggal 21 Mei 

1998. Runtuhnya Orde Baru disusul dengan lahirnya Era Reformasi yang ditandai 

dengan beberapa tuntutan sekaligus harapan, yang dimaksud tuntutan dan 

perubahan tersebut yakni perubahan sistem politik yang memberi kebebasan pada 

jumlah dan asas yang dianut oleh partai politik.1 

   Negara, sebagai suatu organisasi merupakan suatu sistem politik yang 

menyangkut proses penentuan dan pelaksanaan tujuan tertentu. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, setiap insan politik harus dapat menunjukkan partisipasinya dalam 

kegiatan yang berkaitan dengan warga Negara pribadi (private citizen) yang 

bertujuan untuk ikut mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. 

   Secara filosofis momentum ini merupakan aktualisasi penggunaan 

HAM politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Secara hakiki pilkada 

bertujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan demokratis, menciptakan 

 
1 Warkum Sumintro, Perkembangan Hukum Islam di tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia, 

(Malang, Bayu Media Publishing, 2015). 
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demokratisasi dan menjamin kebebasan setiap warga negara menggunakan hak 

memilih/dipilih sebagai salah satu bentuk HAM politik serta meningkatkan 

pelayanan pemerintah, pembangunan dan kesejahteraan rakyat. 

   Salah satu perwujudan partisipasi rakyat dalam kehidupan negara 

demokrasi adalah adanya hak asasi untuk berorganisasi (sosial, politik dan 

kemasyarakatan). Melalui berpolitik, rakyat dapat mengeluarkan pendapatnya dan 

berhak menyatakan keinginan dan cita-citanya tentang kehidupan Negara. Aspirasi 

rakyat yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945 dan perundang- undangan yang 

berlaku disalurkan melalui partai-partai politik atau organisasi- organisasi 

kemasyarakatan. 

   Setiap organisasi politik maupun organisasi masyarakat biasanya 

mempunyai ciri khas aliran tertentu yang memungkinkan rakyat menentukan 

pilihannya. Dari aspirasi masyarakat inilah mereka dapat memainkan peran penting 

sebagai sarana komunikasi politik dengan pemerintah agar aspirasi rakyat tersebut 

dapat dijadikan kebijaksanaan umum (public policy). Organisasi sosial politik 

adalah kelompok terorganisasi yang anggota- anggotanya mempunyai orientasi, 

nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.2 

   Kajian tentang partai politik senantiasa dihadapkan pada realita 

kehidupan organisasi Negara (Pemerintahan) karena jalan organisasi Negara selalu 

 
2 Budianto, Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000), hlm. 17. 
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diwarnai dengan aktifitas politik untuk mengatur kehidupan Negara, proses 

pencapaian tujuan Negara, dan melaksanakan tujuan Negara sebaik- baiknya. 

Sehingga permasalahan politik sesungguhnya lebih terfokus pada “kekuasaan”. 

Tanpa mengecilkan arti penting atau signifikansi dari semangat berdemokrasi 

masyarakat, berbagai dampak negative pun muncul seperti ambisi yang berlebihan 

terhadap kekuasaan sehingga cendrung menghalalkan segara cara, melalui politik 

uang (money politic) dan kampanye negatif (negative campaign). 

   Saat ini masih hangat dalam ingatan kita bagaimana hiruk-pikuk pesta 

demokrasi juga sepak terjang partai politik yang sering kali menggunakan bahasa 

uang dalam menggait massa. Sehingga tidak mustahil apabila mereka yang terpilih 

kelak akan mencoba mendapatkan kembali modal yang telah dikeluarkan pada saat 

kampaye. Sehingga, potensi terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) 

menjadi sangat besar. 

   Era globalisasi yang semakin berkembang pesat menuntut kita untuk 

lebih agresif lagi dalam menghadapi segala problematika kehidupan, misalnya, ada 

sebagian masyarakat yang beranggapan bahwasanya setiap pemilihan umum 

datang berarti waktu itu pula masyarakat akan mendapatkan berkah yang melimpah 

dengan banyaknya uang yang akan diberikan pada saat kampaye tiba, lebih-lebih 

yang sangat mengkhawatirkan lagi adalah pada saat menjelang pencontrengan atau 

pencoblosan (Serangan Fajar) atau yang lebih dikenal lagi dengan istilah Money 

Politic. 
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   Islam tidak hanya merupakan sistem kepercayaan dan sistem ibadah, 

namun juga sistem kemasyarakatan sehingga lebih tepat disebut sebagai way of life 

bagi pemeluknya. Aspek kemasyarakatan ini terutama dalam bentuk seperangkat 

dalam hukum, yang merupakan komponen penting dalam pengaturan kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara3. Tujuan hukum Islam secara global adalah selaras 

dengan Firman Allah Swt. Didalam Al – Qu’an Surat Al- Anbiya ayat 107: 

لمَِي   لۡعََٰ كَ إِلَّا رَحۡمَةٗ ل ِ
   نَ وَمَآ أرَۡسَلۡنََٰ

   Kedatangan Islam memberikan dinamika baru bagi manusia dan 

peradaban. selain memberikan iklim politik yang baru, Islam juga memberikan 

sistem baru yang didasarkan pada ajaran-ajarannya. Seperti tidak mendapatkan 

tantangan, Islam memulai kegiatan politiknya berhadapan dengan suku-suku yang 

sudah eksis, baru kemudian memperluas pengaruhnya. Bahkan menjalankan 

kebijakan politiknya, Islam mengatur tata cara perang (jihad) demi untuk 

melindungi ummatnya dan melebarkan sayap kekuasaannya.4 

   Aturan yang dibuat manusia berdasarkan prinsip, siapa kuat, dialah 

yang mempunyai hak. Sedangkan peraturan produk manusia bersifat terbatas, 

 
3 Ahmad Khoiru Mutho’in, Syarat-Syarat Pemilih Dalam Pilkada, Tesis,( tidak diterbitkan Fakultas 

Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) (2019). 
4 Khairudin Yuzah Sawy, Perebutan Kekuasaan Khalifah: menyingkap dinamika dan arah politik kaum 

Sunni, cet. Ke-2 (Yogjakarta: Safiria Insania Press 2015). 
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sebagai konsekuensi keterbatasan akalnya. Maka sistemnya pun bersifat terbatas. 

Karena itu tidak dapat dijadikan pedoman hidup manusia secara keseluruhan. 

   Islam datang untuk mengembalikan kekuasaan Allah yang telah 

dirampas manusia, menegakkan undang-undang-Nya menggantikan undang- 

undang buatan manusia. Di sini ada nilai politisnya. Untuk itulah Allah mengirim 

rasul-rasul-Nya dengan misi menegakkan agama Allah serta memenangkan di atas 

semua sistem yang ada. Apabila kita lihat perjuangan Rasulullah SAW, dalam 

menegakkan agama ini, akhirnya mencapai kekuasaan politik di Madinah. 

Memperoleh kekuasaan politik adalah salah satu tujuan utama sebuah partai politik. 

Jadi dapat dipahami bahwa dakwah Rasulullah SAW. termasuk di dalamnya adalah 

dakwah siyasiyyah. 

   Islam sebenarnya agama yang sangat sosialis tidak menekan, kepada 

pemeluknya akan tetapi dalam ajarannya mencantumkan batasan-batasan yang 

memang bertujuan demi ketenteraman umat manusia itu sendiri. Secara garis besar 

Islam sudah mengatur dan berusaha mewujudkan kondisi masyarakat yang 

maslahah.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1.  Fokus Penelitian 

Judul tesis ini adalah “Money Politic Ditinjau dari Hukum Positif dan 

Hukum Islam (Studi Kasus Pemilu di Kabupaten Takalar)” penelitian ini perlu 
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adanya fokus penelitian dan deskripsi fokus untuk menjaga tetap terarah, 

disamping itu untuk menyamakan persepsi terhadap istilah yang digunakan dalam 

judul tesis ini, sehingga para pembaca tidak keliru dalam memahami setiap fokus 

penelitian dan deskripsi fokusnya. Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah 

sebagai berikut: 

a) Substansi money politic menurut hukum positif dan hukum 

Islam, dimana money politic ini sering dijumpai dalam setiap 

perhelatan demokrasi di Indonesia dimana money politik ini 

bukan hal yang baru ditemui pada setiap momentum pemilihan 

pemimpin. 

b) Bentuk dan jenis money politic ditinjau dari hukum positif dan 

hukum Islam, ketatnya persaingan untuk menduduki kursi 

kepemimpinan sehingga para kontestan politik menggunakan 

berbagai macam cara atau menghalalkan segala macam cara 

untuk memperoleh kepemimpinan itu.   Money politic salah satu 

cara cara untuk memperoleh kepemimpinan itu akan tetapi 

money politic sudah jelas dilarang prakteknya sehingga  para 

kontestan politik menggunakan modus-modus atau bentuk-

bentuk mani politik yang seakan-akan berbeda bentuknya 

dengan money politik akan tetapi esensinya sama. 
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c) Dampak money politic terhadap kehidupan sosial masyarakat 

dimana dengan seringnya terjadi money politik di masyarakat 

sehingga masyarakat masyarakat akan menganggap kebiasaan 

dan hal yang lumrah dalam setiap perhelatan politik Sehingga 

masyarakat justru tidak akan menghindari money politic akan 

tetapi masyarakat sendiri yang berperan aktif dalam perbuatan 

money politic karena menganggapnya sebagai sumber 

pendapatan sekali dalam lima tahun. 

 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang jelas 

terhadap fokus pembahasan dalam penelitian tesis ini dan menghindari 

kesalahpahaman (mis- understanding) terhadap ruang lingkup penelitian yang 

dilakukan maka yang perlu dikemukakan batasan pengertian terhadap beberapa 

deskripsi fokus yang tercakup dalam judul tesis. Hal ini perlu dilakukan agar 

penelitian fokus pada objek kajian dan tujuan penelitian yang hendak dicapai. 

Deskripsi fokus dalam penelitian sebagai berikut: 

a) Subtansi ialah hal yang terpenting untuk difahami, maksud dari 

money politic tersebut itusendiri karena Money Politic menjadi 

ladang empuk bagi para calon pemimpin yang menghalalkan 

segala cara untuk memperoleh jabatan tersebut. 

b) Bentuk dan jenis Money Politik itu sendiri merupakan ciri – ciri 

dan macam macam modus dari Money Politic sehingga mudah 

untuk dikenali oleh semua orang agar dapat diantisispasi akan 
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praktenya dalam setiap perhelatan demokrasi. 

c) Damapak ialah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik 

negatif maupun positif. Dampak yang dimaksud pada penelitian 

ini ialah dampak yang ditimbulkan dengan adanya praktek 

Money Politic baik dampak positif maupun dampak negatif. 

d) Hukum Positif Ialah Hukum yang berlaku secara luas dan 

diberlakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

e) Hukum Islam Merupakan Hukum yang bersumber pada Al-

Qur’an dan Hadits serta Ijma’ para Ulama. 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan  diatas, maka 

pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu Bagaimana Hukum Positif dan 

Hukum Islam dalam Memandang Money Politic, dengan sub masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana subtansi Money Politic menurut hukum positif dan hukum 

Islam? 

2. Bagaimana bentuk dan jenis Money Politic ditinjau dari hukum Islam dan 

hukum Positif? 

3. Bagaimana Dampak Money Politic terhadap kehidupan sosial masyarakat? 
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D. Kajian Pustaka 

 Kegiatan suap menyuap (Money Politic) kendati telah diketahui 

keharamannya namun tetap saja gencar dilakukan orang-orang, entah itu untuk 

meraih pekerjaan, pemenangan hukum hingga untuk memasukan anak ke 

lembaga pendidikan-pun tak lepas dari praktik suap-menyuap. Sungguh 

pemandangan yang sangat menyedihkan. Dan yang lebih menyedihkan lagi, 

mereka yang melakukannya adalah orang-orang yang mengaku muslim, 

padahal jelas-jelas Rasulullah SAW. sebagai teladan bagi seorang muslim 

sangat mengecam keras para pelaku suap-menyuap itu. 

 Money politic atau praktek Politik Uang dalam usaha meraih 

kemenangan politik sudah bukan hal yang baru lagi, bahkan sudah bukan hal 

yang tabu. Praktek politik uang sangat klasik adanya, dilakukan oleh tim sukses 

Caleg (calon legislatif) kaya dan memiliki banyak uang dengan memanfaatkan 

waktu sedikit mungkin menjelang waktu pencontrengan. Money Politic 

rupanya semakin ampuh saja sebagai sarana mengubah pilihan masyarakat dan 

memenangkan pertarungan dalam permainan politik seperti pemilu legislative 

dalam waktu yang sangat singkat dengan hasil yang memuaskan. 

 Pemikiran politik Islam baik itu klasik maupun kontemporer terdapat 

kerangka fikir (mode of thought) yang menempatkan Islam sebagai etika- moral 

dalam menetapkan landasan kepolitikan dalam suatu negara yang demokratis, 

yang tidak terikat secara kaku dengan model pengetatan terhadap syari’ah Islam 

dengan mendirikan kekhalifahan dunia (negara Islam). 
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 Sejauh pengamatan penulis, karya ilmiyah, buku atau laporan hasil 

penelitian yang membahas masalah money politic sudah ada, namun demikian 

untuk tulisan yang secara khusus membahas money politic dengan 

mengomparasikan antara Hukum Islam dan Hukum Positif masih belum 

penulis temukan. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan latar belakang dan permasalah yang telah dikemukakan 

di atas, tujuan yang dicapai sehubungan dengan penelitian ini adalah 

a. Untuk mengetahui subtansi Money Politic menurut Hukum Positif dan 

Hukum Islam. 

b. Untuk menganalisis bentuk dan jenis Money Politic ditinjau dari Hukum 

Positif dan Hukum Islam. 

c. Untuk menggetahui dampak praktik Money Politic terhadap kehidupan 

sosial masyarakat. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah meliputi 

kegunaan teoritis dan praktis. 

a. Kegunaan Teoretis 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap 

pelarang Money Politic dalam hukumPositif maupun dalam Hukum Islam 
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dikarenakan Money Politic dapat memberikan dampak negatif bagi kualitas dari 

sesorang Pemimpin. 

b. Keguanaan Praktis  

 Kegunaan Penelitian ini dalam hal Praktisnya diharapkan mampu 

berkontribusi dalam hal memberikan kesadaran serta meminimalisir Praktek 

money Politic yang akan dilakukan Peserta Pemilu dalam memperoleh 

kekuasaan. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORITIS 

A. Money Politic ditinjau dari Hukum Positif  

1. Pengertian Money Politic Menurut Hukum Positif 

 Istilah Money Politic atau politik uang ialah menggunakan uang untuk 

memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk 

memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan.Dengan adanya politik 

uang ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan idealita 

mengenai baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata 

didasarkan oleh kehendak si pemberi uang, karena yang bersangkutan sudah 

merasa teruntungkan. 

 Politik uang yang dilaksanakan dalam pemilu juga merupakan upaya 

untuk memengaruhi putusan para pemilih agar menentukan pilihannya pada 

kontestan tertentu dengan memberikan se suatu dalam bentuk janji, imbalan 

atau pemberian materi agar orang yang bersangkutan dalam pemilu untuk 

beberapa hal yakni tidak menggunakan hak pilihnya, memilih peserta pemilu 

tertentu dengan cara tertentu, memilih parpol peserta pemilu tertentu dan/atau 

memilih calon anggota DPD tertentu, melaksanakan hak pilihnya dengan cara 

tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. 

 Politik uang tergolong ke dalam modus korupsi pemilu. Ada empat 

model korupsi pemilu yang berhubungan dengan politik uang, yaitu beli suara 

(vote buying), beli kandidat (candidacy buying), manipulasi pendanaan 
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kampanye dan manipulasi administrasi dan perolehan suara (administrative 

electoral corruption). 

 Dengan demikian money politic adalah suatu bentuk pemberian atau 

janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya 

untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya denga cara tertentu 

pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang 

atau barang. Politik uang umumnya dilakukan untuk menarik simpati para 

pemilih dalam menentukan hak suaranya tiap pemilihan umum. Berdasarkan 

pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa money politic yang digunakan bisa 

berupa uang ataupun barang dengan tujuan untuk menarik simpati para 

pemilih. 

 Bahkan Ramlan Surbakti mengatakan dalam Pemilukada, politik uang 

memiliki varian yang lebih kompleks, yaitu berupa: 

a. Untuk dapat menjadi calon diperlukan “sewa perahu” baik yang dibayar 

sebelum atau setelah penetapan calon, sebagian atau seluruhnya. Jumlah sewa 

yang harus dibayar diperkirakan cukup besar jauh melampaui batas 

sumbangan dana kampanye yang ditetapkan dalam undang-undang, tetapi 

tidak diketahui dengan pasti karena berlangsung di balik layar.  

b. Calon yang diperkirakan mendapat dukungan kuat, biasanya incumbent, akan 

menerima dana yang sangat besar dari kalangan pengusaha yang memiliki 
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kepentingan ekonomi di daerah tersebut. Jumlah uang ini juga jauh melebihi 

batas sumbangan yang ditetapkan undang-undang.5 

 Syamsuddin Haris mengatakan bahwa parpol dalam mengusung calon 

di pilkada lebih pada pertimbangan kemampuan finansial calon yang 

bersangkutan. Dalam rekrutmen, lebih terkesan para sang calon yang 

membutuhkan “perahu” parpol.Ketika pemilihan Gubernur Riau misalnya, 

seorang kandidat harus menyediakan “uang pinangan” sedikitnya Rp.400 juta 

per kursi demi mendapatkan “perahu”. Dalam hal ini semakin strategis posisi 

parpol, jumlah uang lamaran semakin besar. Sehingga menurut Syarif 

Hidayat, modal ekonomi yang harus dikeluarkan oleh masing-masing 

kandidat kepala daerah/wakil kepala daerah cenderung merupakan kombinasi 

antara modal pribadi dan bantuan donator politik (pengusaha), serta sumber-

sumber lain. Sedangkan biaya yang dikeluarkan guna menentukan parpol 

pengusung, kampanye besar-besaran untuk mendongkrak popularitas calon, 

sampai upaya memengaruhi pilihan masyarakat menurut Eko Prasojo harus 

diganti oleh uang rakyat dalam APBD melalui arisan proyek bagi investor 

politik yang ikut membiayai pilkada.6 

 

 
5 Ramlan Surbakti, Kompas, 2 April 2005 dalam Luthfi J. Kurniawan, Peta Korupsi di Daerah, (MCW and 

Yappika, 2006), h. 229. 
6 Syamsuddin Haris, Kecenderungan Pencalonan dan Koalisi Pilkada, 30 November 2006 dalam 

www.komunitasdemokrasi.or.id/article/pilkada dalam Fitriyah, “Fenomena Politik Uang dalam Pilkada” 

(Makalah), 2013 
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2. Sejarah Perundang-undangan Money poitic 

 Perlu pula penulis sampaikan bahwa perumusan ancaman pidana yang 

demikian menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang masih 

menggunakan corak piker yang sama dengan penyusun KUHP. Padahal 

situasi sosial politik antara penyusun KUHP pada abad ke 16 tentu berbeda 

dengankondisi di Indonesia pada saat ini. Ketika itu penyusun KUHP masih 

dipengaruhi oleh ajaran kebebasan berkehendak sebagai produk aliran neo 

klasik sehingga tidak ingin membatasi hakim ketika akan memutuskan suatu 

perkara pidana. Namun demikian, di tahun 1980-an ajaran tersebut mulai 

ditinggalkan karena pembentuk undang-undang mulai mempertimbangkan 

pembinaan individu kepada pelaku tindak pidana. 

 Selanjutnya aturan mengenai Money Politic seiring perkembangan 

zaman mengalami perubahan serta beberapa kali menagalami amandemen 

sehingga aturan mengenai Money Politic telah terinci didalam Undang 

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 

3. Dasar Larangan Praktek Money Politic 

  Indonesia negara demokrasi memiliki sistem pemilihan umum 

secara langsung yang tercantum dalam pasal 22 E Undang-Undang Dasar NRI 

1945 ayat (1),(2),(3),(4),(5) dan (6) yang dimana menjelaskan mengenai 

pemilu. Pemilu secara langsung mulai dilaksanakan pada tahun 2004, namun 

hingga saat ini pemilu secara langsung masih menuai beberapa persoalan, 

salah satunya yakni money politic atau politik uang. 
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Dasar larangan politik uang tercantum dalam: 

a. Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan 

bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Terkadang dalam 

prakteknya, pemilu justru diwarnai dengan ketidakbebasan, ketidak 

jujuran, dan ketidak adilan. Mengapa demikian? Karena salah satu 

penyebabnya yakni adanya praktik politik uang yang sudah merambat 

baik dalam ranah Pilihan Legislatif, Pilihan Presiden bahkan Pilihan 

Kepala Daerah. 

b. Pasal 280J ayat (1) yang berbunyi “Pelaksana, peserta, dan tim kampanye 

pemilu dilarang: Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya 

kepada peserta kampanye pemilu”. 

c. Pasal 519 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum 

menyatakan secara jelas bahwa setiap perbuatan orang yang dilakukan 

secara sengaja dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk 

memperoleh dukungan bagi calon anggota DPD dapat di pidana dengan 

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 

36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). 

d. Kemudian didalam pasal 523 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undan No. 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menyebutkan mengenai 

sanksi berupa pidana penjara dan berupa denda. 



  

 

18 

   Melihat pasal di atas jelas bahwa praktik politik uang merupakan 

tindak pidana yang tidak dibenarkan oleh hukum dan merusak sistem 

demokrasi yang diharapkan. 

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Money Politic 

 Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka unsur-unsur politik 

uang menurut regulasi pemilu di Indonesia ialah: 

a. Setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau 

memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi pilihan. 

b. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaksana, peserta, dan/atau petugas 

kampanye pemilu. 

  Apabila dilihat secara substantif, regulasi tentang politik uang ini 

memang sarat kelemahan baik dalam undang-undang partai politik, undang-

undang pemilu, undang-undang pilpres,dan undang-undang pemda (pilkada). 

Di dalamnya masih terbuka celah untuk disiasati karena terkadang pemberian-

pemberian tersebut dikemas dalam bentuk sumbangan masjid, pesantren dan 

bantuan infrasruktur pada masyarakat, perlombaan olahraga seperti jalan santai 

atau hadiah doorprize, serta pasar murah dengan sembako yang sangat murah. 

  Apalagi menurut pasal 301 undang-undang No. 8 Tahun 2013 

mensyaratkan tiga hal tentang regulasi, yaitu masa kampanye, masa tenang dan 

hari pencoblosan. Tiga varian itu mempunyai aturan berbeda. Dimasa 

kampanye mengisyaratkan sanksi politik uang diberikan bagi yang terdaftar di 

tim kampanye. Sementara memasuki masa tenang yang dikenai undang-undang 
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adalah pemilu itu sendiri.padahal syarat pemilih harus terdaftar sebagai pemilih 

dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Maka terdapat cela jika pelaku itu tak 

terdaftar di DPT. Sedangkan regulasi pada hari pencoblosan dalam undang-

undang tersebut adalah bagi siapa saja, namun yang diberi sanksi adalah 

pemberi uang saja. Sedangkan dalam undang- undang pemerintahan daerah 

maupun dalam pasal 42 undangundang pemilu presiden dan wakil presiden 

hanya menjerat peserta pemilu dan tim kampanye untuk pelanggaran politik 

uang, padahal belumtentu yang melakukan mereka, melainkan dilakukn oleh 

orang lain sebagai suruhan dan atau merupakan tim bayangan.   

5. Sanksi Pidana Praktek Money Politic dalam Perundang-Undangan 

Pemilu 

a. Dalam undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, 

dan DPRD mengenai politik uang ini diatur dalam beberapa pasal yaitu: 

1) Pasal 84 undang-undang No. 8 Tahun 2012 dikatakan bahwa: selama masa 

tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (3), pelaksana, peserta, 

dan/atau petugas kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan 

imbalan kepada pemilih untuk: 

➢ Tidak menggunakan hak pilihnya.  

➢ Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara 

tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. 

➢ Memilih partai politik peserta pemilu tertentu dan/atau  

➢ Memilih calon anggota DPD tertentu 
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2) Pasal 86 ayat (1) poin ini dikatakan: “pelaksana, peserta, dan petugas kampanye 

pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada 

peserta kampanye pemilu”. 

3) Pasal 89 undang-undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, 

DPD dan DPRD dikatakan bahwa: “dalam hal terbukti pelaksana kampanye 

pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan 

kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung 

untuk: 

a. Tidak menggunakan hak pilihnya 

b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara 

tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. 

c. Memilih partai politik peserta pemilu tertentu. 

d. Memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ kota 

tertentu dan, 

e. Memilih calon anggota DPD tertentu dikenai sanksi sebagaimana diatur 

dalam undang-undang ini”. 

Ketiga ketentuan pasal tersebut bermuara pada pasal 301. 

1. Ayat (1) setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan 

atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta 

kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama dua (2) 
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tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000,000.00 (dua puluh empat juta 

rupiah)”. 

2. Ayat (2) “Setiap pelaksana, peserta, dan atau petugas kampanye pemilu yang 

dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang 

atau materi lainnya kepada pemilih serta langsung ataupun tidak langsung 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan 

jutarupiah). 

3. Ayat 3 setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara 

menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk 

tidak menggunakan hak pilihnya atau memilihpeserta pemilu tertentu dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 

36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). 

b. Undang-Undang No. 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai 

politik uang diatur dalam pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 117 ayat (2) 

yaitu: 

1. Pasal 82 ayat (1) pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan 

dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. 

2. Ayat (2) pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan 

pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi 

pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD. 
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3. Pasal 117 ayat (2) setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan 

uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak 

pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya 

dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah,diancam dengan 

pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan palinglama 12 (dua belas) bulan 

dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah dan paling 

banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

c. Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden. 

1. Pasal 41 ayat (1) “Pelaksana, peserta, dan Petugas Kampanye dilarang: 

menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dan 

menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta 

kampanye. 

2. Pasal 215: “Setiap pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau 

memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta 

kampanye secara langsungun ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan 

haknya untuk memilih, atau memilih pasangan calon tertentu, atau 

menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat 

suaranya tidaksah sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1), dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua 

puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp. 6.000.000,00 (enam juta 

rupiah). 
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3. Pasal 216: setiap pelaksana Kampanye yang melanggar larangan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 41 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 3 (bulan) dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit 

Rp.30.000,000.00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 60.000.000,00 

(enam piluh juta rupiah). 

B. Money Politic ditinjau dari Hukum Islam 

Berbicara tentang istilah Hukum Islam ditinjau dari produk pemikiran hukum 

Islam di Indonesia dapat dibagi kedalam beberapa istilah, paling tidak dibagi 

kedalam lima produk hukum, yaitu : produk pemikiran fikih. Kedua, produk 

pemikiran fatwa ulama. Ketiga, produk pemikiran yurisprudensi. Keempat, 

produk pemikiran perundang undangan. Kelima, produk pemikiran sosiologi 

hukum7 pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai politik uang menurut 

Islam. 

1. Pengertian Money Politic Menurut Hukum Islam 

 Praktek jual beli suara (money politics) dalam pemilu dapat dikategorikan pada 

risywah. Bahkan tindakan serupa yaitu menerima dan mengambil sesuatu yang 

bukan haknya sama dengan tindakan korupsi. Korupsi merupakan tindakan 

penyelewengan dan penggelapan harta negara untuk kepentingan pribadi atau 

orang lain. 

 
7 Supardin, Hukum Islam di Indonesia (Alauddin University Press, 2020), h. 20. 
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 Menurut ketentuan dalam hukum Islam, istilah yang terkait dengan mengambil 

harta tanpa hak, misalnya: ghasb, ikhtilas, sariqoh, hirabah, dan ghulul. 

Semuanya mengandung makna yang berbeda, tetapi semua istilah itu bermuara 

pada penggunaan hak dan pengambilan harta dengan cara yang tidak benar. 

Oleh karena itu banyak orang yang mengidentikkan korupsi dengan risywah. 

Hal ini disebabkan karena risywah dalam berbagai literatur fikih adalah sesuatu 

yang diberikan guna membatalkan yang benar atau membenarkan yang salah. 

 Ibn al-Atsir menyebutkan bahwa al-risywah adalah al-wushlah ila al-hajab bi 

al-mushana’ ah (mengantarkan sesuatu yang diinginkan dengan 

mempersembahkan sesuatu). Dengan kata lain, al-risywah adalah sesuatu (uang 

atau benda) yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang 

diharapkan. Al-risywah diambil dari kata al-Risya yang berarti tali yang dapat 

mengantarkan ke air di sumur. Dua kata tersebut mempunyai arti yang sejalan, 

yakni menggunakan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. 

 Menurut Ibrahim an-Nakha’i suap adalah suatu yang diberikan kepada 

seseorang untuk menghidupkan kebathilan atau untuk menghancurkan 

kebenaran. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mendefinisikan suap 

dengan Memberikan harta kepada seseorang sebagai kompensasi pelaksanaan 

maslahat (tugas, kewajiban) yang tugas itu harus dilaksanakan tanpa menunggu 

imbalan atau uang tips.8 

 
8 Abu Abdul Halim Ahmad. S., Suap: Dampak dan Bahayanya Bagi Masyarakat, (Jakarta: Pustaka al-

Kautsar, 2006), h. 20-21. 
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 Suap bisa terjadi apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur suap 

meliputi, pertama yang disuap (al-Murtasyi), kedua, penyuap (al-Rosyi), dan 

ketiga, suap (al-Risywah). Suap dilarang dan sangat dibenci dalam Islam karena 

sebenarnya perbuatan tersebut (suap) termasuk perbuatan yang bathil.9 

2. Sejarah Praktek Money poitic dalam Islam 

 Menurut Azyumardi, praktik Money Politik telah terjadi sejak zaman 

Rasulullah. Tapi waktu itu bentuknya tidak eksplisit politik, tetapi berupa 

hubungan-hubungan sosial. Pasca Nabi, pada zaman dinasti praktek suap untuk 

kekuasaan pernah merajalela, terutama pada zaman dinasti Umayyah dan 

Abbasyiah. 

 Umar bin Abdul Aziz suatu ketika diberi hadiah oleh seseorang tapi ditolaknya 

karena waktu itu dia sedang menjabat sebagai khalifah. Orang yang memberi 

hadiah kemudian berkata: “Rasulullah pernah menerima hadiah”. Lalu Umar 

menjawab: hal itu bagi Rasulullah merupakan hadiah tapi bagi kita itu adalah 

risywah (suap)”. Pokoknya setiap hadiah yang diberikan kepada pejabat karena 

posisinya sebagai seorang pejabat tidak boleh diterima dan haram hukumnya 

karena andaikan pejabat tersebut tidak sedang menjabat dan hanya tinggal di 

rumahnya niscaya tidak akan ada orang yang memberinya hadiah. 

 

 

 
9 Muhammad Amin Ibn Abidin, Rad al Mikhtar Ala al Dar al Mukhtar Hashiyat Ibn Abidin, Juz IV, 

(Beirut: Dar al Ihya’, 1987), h. 34. 
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3. Dasar Larangan Praktek Money Politic dalam Islam 

 Menurut ketentuan al-Qur’an, risywah digolongkan dalam kata umum batil, 

yaitu meliputi juga perbuatan pidana lain seperti merampok, menipu, memeras 

dan termasuk praktik jual beli hak suara untuk kepentingan tertentu. Di negara 

ini, dari segi peraturan perundang-undangan semua perkataan “memberi dan 

menerimasuapan” adalah bagian dari perbuatan dan kesalahan pidana. Islam 

sangat melarang umatnya dari perbuatan semacam itu. Sebagaimana sabda 

Rasulullah Saw. yang menjelaskan bahwa:Rasulullah Saw telah mengutuk 

orang yang suka memberi suap dan orang yang suka menerima suap (HR. 

Turmuzi),  Hadist ini menurut syaikh al-Albani dinyatakan shahih.10 

 Hadits lain yang diriwayat oleh Ahmad menjelaskan bahwa bukan orang yang 

menyuap dan yang disuap yang dilaknat, tetapi perantara suapan, yakni orang 

yang memberikan jalan ataskeduanya.Dengan demikian, jika dicermati lebih 

jauh, hadist Rasulullah tersebut bukan hanya mengharamkan seseorang yang 

memakan harta hasil dari suap-menyuap, tetapi juga diharamkan melakukan 

hal-hal yang bisa membuat suap-menyuap itu berjalan11. Maka yang 

diharamkan itu bukan hanya satu pekerjaan yaitu memakan harta suap 

menyuap, melainkan tiga pekerjaan sekaligus, yaitu penerima suap, pemberi 

suap, dan mediator suap. Sebab tidak akan mungkin terjadi perbuatan suap jika 

 
10 Sulayman Ibn al-Ash’ath al-Sajastaniy Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (juz II, No. 3580), (Beirut: 

Dar al Fikr, 2007), h. 324 
11 Muhammad bin Ismail Kahlani Ash-Sau’ani, Subul As-Salam, (Bandung: Dahlan, tt.), h. 43 
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tidak ada seseorang yang memberikan jalan terjadinya suap tersebut, berbicara 

tentang dasar larangan Money Politic masih banyak lagi yang terdapat dari Al-

Qur’an dan As-Sunnah serta Ijma’ para Ulama yang tidak bisa penulis jelaskan 

semua. 

4. Sanksi Hukum Praktek Money Politic dalam Islam 

 Adapun sanksinya, perbuatan money politics atau al-risywah termasuk di 

dalamnya al-ghulul adalah tindak pidana (jarimah) karena perbuatan itu 

dilarang syara’ dan dikenai sanksi. Dalam ayat al-Qur’an yang berisi al-risywah 

(seperti Qs. al-Baqarah ayat 188) dan yang berisi al-ghulul (seperti Qs. Ali-

Imran ayat 161) serta hadits-hadits nabi yang berkaitan diungkapkan bahwa 

perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan jahat yang dilarang oleh syara’ dan 

pelakunya diancam. Ancaman yang ada dalam nash-nash tersebut adalah 

ancaman siksa neraka di akhirat. Sedangkan ancaman di dunia tidak disebutkan 

dalam nash-nash itu. Karena perbuatan itu (al-risywah dan al-ghulul) tidak ada 

ketentuan yang tegas hukuman dunia dalam nash, dalam kitab-kitab fiqh klasik 

ditentukan hukuman ta’zir.Hukuman ta’zir ini diserahkan sepenuhnya oleh 

yang berwenang (hakim) melalui ijtihadnya berdasarkan besar-kecilnya 

perbuatan yang dilakukan dan dampaknya.12 

 Sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan risywah (suap) 

bervariasi, sesuai dengan tingkat kejahatannya; mulai dari sanksi material, 

 
12 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (juz VI), (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 197. 
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penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai 

hukuman mati. Hal ini karena tidak ada nash qath’i yang berkaitan dengan 

tindak pidana ini. 

C. Dampak Money Politic dalam tatanan kehidupan Sosial 

  Money politic dalam pemilu/pilkada memiliki beberapa dampak negatif 

maupun dampak Positif, beberapa diantaranya yaitu:  

1. Dampak Negatif 

a. Makin Tingginya Biaya Politik 

 Dengan adanya praktek money politic, maka sebuah parpol di tuntut untuk lebih 

memeras kantong, mengingat sudah terbiasanya masyarakat dengan pemberian 

uang dan barang lainnya atau bisa kita katakan parpol yang lebih banyak 

mengeluarkan biaya akan keluar menjadi pemenang. Oleh karena itu parpol-

parpol tersebut akan berusaha memberikan uang dan semisalnya kapada 

masyarakat melebihi parpol pesaingnya, agar masyarakat memilihnya. 

b. Semakin Maraknya Korupsi 

 Korupsi merupakan dampak terbesar dari adanya praktek politik uang, karena 

merupakan salah satu cara untuk mengembalikan biaya-biaya pada saat 

pemilu/pilkada dan pendapatan resmi pemimpin daerah tidak memungkinkan 

untuk menutup biaya pilkada. Oleh karena itu bisa kita katakan korupsi 

dilakukan untuk mengembalikan modal yang telah di investasikan ketika 

melakukan kampanye. 
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 Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), sebagaimana dikutip oleh 

tribunnews.com,41 bahwa sepanjang 2017 terdapat 30 orang kepala daerah 

yang terdiri dari 1 (satu) gubernur, 24 (duapuluh empat) bupati/wakil bupati dan 

5 (lima) wali kota/wakil wali kota telah menjadi tersangka kasus korupsi. 

Berdasarkan temuan utama pemantauan penanganan kasus korupsi sepanjang 

tahun 2017 yang ditangani oleh aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan, dan 

Kepolisian), mereka terlibat dalam 29 korupsi dengan kerugian negara Rp 231 

miliar dan nilai suap Rp 41 miliar. Korupsi kepala daerah ini terkait dengan 

penyalahgunaan APBD, perizinan, infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, 

promosi dan mutasi pejabat daerah, pengelolaan aset daerah dan lainnya. 

c. Rusaknya Tatanan Demokrasi 

 Dalam konsep demokrasi kita kenal istilah dari rakyat, oleh rakyat,dan untuk 

rakyat. Ini berarti rakyat berhak menentukan pilihannya kepada calon yang di 

kehendakinya tanpa ada intervensi dari pihak lain. Namun dengan adanya 

praktek money politic maka semua itu seolah dalam teori belaka. Karena 

masyarakat terikat oleh parpol yang memberinya uang dan semisalnya. Karena 

sudah diberi uang masyarakat merasa berhutang budi kepada parpol/kandidat 

yang memberinya uang tersebut, dan satu-satunya cara untuk membalas jasa 

tersebut adalah dengan memilih/mencoblosnya. Dengan demikian motto 

pemilu yang bebas, jujur, dan adil hanya sebuah kata-kata yang terpampang di 

tepi-tepi jalan tanpa pernah di realisasikan. 
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  Setiawan Budi Utomo, sebagaimana dikutip Mashudi Umar, 

menambahkan dampak negatif money politic,tidak hanya rusaknya mental dan 

kredibilitas pejabat dan aparat sebagai penegak hukum dan penyelenggara 

kepentingan publik, melainkan juga turunya kepercayaan masyarakat kepada 

mereka secara umum, walaupun sebenarnya banyak yang berbuat baik namun 

masyarakat melihat yang buruk saja13. 

2. Dampak Pembodohan Money Politic 

  Dalam Hal Money Poitic yang diartikan segala biaya yang timbul dari 

pelaksanaan kampanye baik langsung maupun tidak langsung dimana Sebagian 

banyak orang menganggap hal ini adalah hal yang negatif akan tetapi disisi lain 

juga mempunyai hal yang membbodohi masyarakat dikarenakan ada beberapa 

money Politic yang dianggap benar padahal suatu pembodohan didalam aturan 

perundang-undangan dintaranya : 

1. Mendapatkan uang secara cuma cuma ketika menghadiri kampanye 

 Momentum Politik pemilihan calon pemimpin dalam lima tahun sekali, 

kadang sebagian masyarakat menjadikan waktu untuk menuai materi 

(Uang) secara cuma cuma melalui peserta pemilu dari acara kampanyenya. 

 

 

 
13 Mashudi Umar, Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan 

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama), Jurnal At-Turas, Vol. 2 No. 1, JanuariJuni 2015, hlm. 115-

116 
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2. Mendapatkan Sembako dari Peserta Pemilu 

 Menjelang Perhelatan politik Sebagian besar peserta pemilu 

membagikan sembako kepada pemilih (yang memiliki hak pilih) apalagi 

menjelang bulan Ramadhan atau hari raya. 

3. Mendapatkan Pakaian gratis 

 Pada setiap momentum perhelatan politik para peserta pemilu sudah 

terbiasa dalam membagikan Pakain baik itu berupa baju kaus ataupun daster 

untuk para ibu - ibu . 

4. Mendapatkan makan secara cuma - cuma / gratis 

 Pada setiap Kegiatan pertemuan pesera pemilu yang mengumpulkan 

masyarakat banyak bisa dipastikan pasti ada juga pesta makan besar besaran 

yang kemudian masyarakat Sebagian memanfaatkan momentum tersebut 

untuk makan secara gratis. 

 Kesemua perbuatan money politic yang bersifat positif yang telah 

dipaparkan diatas telah dijelaskan dan diperbolehkan baik dalam Undang – 

undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Maupun Peraturan 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang 

Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum diantaranya: 

a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tantang Pemilihan Umum 

Pasal 280 Ayat 1 Huruf J Menjelaskan Bahwa:  



  

 

32 

  Pelaksan, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu dilarang menjaniikan atau 

memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu. 

Pasal 284 

Yang dimaksud dengan "materi lainnya" tidak termasuk meliputi pemberian 

barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, 

bendera, topi dan atribut lainnya sertabiaya makan dan minum peserta 

kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye 

pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah 

lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang 

ditetapkan dengan Peraturan KPU. 

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang 

Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum 

 Pasal 44 

1) Pengawas Pemilu memastikan Pelaksana Kampanyedan/atau Tim 

Kampanye tidak menjanjikan ataumemberikan uang atau materi lainnya 

sebagai imbalankepada Peserta Kampanye secara langsung atau 

tidaklangsung untuk: 

a. tidak menggunakan hak pilihnya; 

b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih PesertaPemilu dengan cara 

tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; 

c. memilih Pasangan Calon tertentu; 

d. memilih Partai Politik tertentu; dan/atau 
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e. memilih calon anggota DPD tertentu. 

2) Materi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk: 

a. atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut 

lainnya; 

b. biaya makan dan minum Peserta Kampanye; 

c. biaya transpor Peserta Kampanye; 

d. biaya pengadaan Bahan Kampanye pada pertemuanterbatas dan/atau 

pertemuan tatap muka dan dialog; dan 

e. hadiah lainnya,berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

D. Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Penyelenggara Pemilu memiliki posisi strategis berkaitan dengan 

penyelenggara Pemilu. Dalam perjalanan Politik Indonesia, penyelenggara pemilu 

mempunyai dinamika tersendiri. Pada pemilu 1955, penyelenggara Pemilu adalah 

sejumlah Partai Politik yang ikut dalam kontestan Pemilu, selama Orde Baru 

Penyelenggara Pemilu dipegang pemerintah. Pada Pemilu 1999, penyelenggara 

pemilu terdiri atas unsur partai politik dan pemerintah. Selanjutnya sejak pemilu 

2004 penyelenggara Pemilu diserahkan kepada kalangan independen. Hal ini sesuai 
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dengan ketentuan konstitusi yang menegaskan bahwa komisi penyelenggara pemilu 

bersifat nasional, tetap, dan mandiri.14 

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang 

terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satukesatuan fungsi penyelenggaraan 

Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan 

perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.15 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan adanya 

badan lain yang juga bertugas sebagai penyelenggaran pemilihan umum selain 

KPU, yang dinamakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bawaslu 

yang juga bagian dari lembaga penyelenggara pemilu selain KPU merupakan 

terjemahan dari ketentuan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 tentang 

istilah “suatu komisi pemilihan umum”. 

Pengertian Badan Pengawas Pemilihan Umum secara normatif diatur dalam 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 angka 17, bahwa “Badan Pengawas 

Pemilihan Umum atau yang disebut dengan Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara 

 

14 Nur Hidayat Sardini, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.(Yogyakarta: Fajar Media 

Press, 2011). Hal 42 
15 Pasal 1 angka 7 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
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pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.16 

Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang diperkuat dengan lahirnya 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, memiliki kewenangan 

utama yakni pengawasan/pencegahan pelanggaran, penindakan pelanggaran, dan 

penyelesaian sengketa proses pemilu. Bawaslu dan KPU merupakan lembaga yang 

melaksanakan satu kesatuan fungsi pemilu. KPU melaksanakan tahapan 

penyelenggaraan pemilu, Bawaslu mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu.17 

Untuk tugas-tugas Bawaslu yang berkenaan dengan usaha melakukan 

penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu menerima, memeriksa dan mengkaji 

dugaan pelanggaran pemilu; menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu; 

menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan pelanggaran kode 

etik penyelenggara pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana pemilu; serta memutus 

dugaan pelanggaran administrasi Pemilu.18 

Secara fungsional Bawaslu memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang 

diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, yakni sebagai berikut: 

 

 

 

 
16 Pasal 1 angka 17 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
17 Ruslan Husen, Dinamika Pengawasan Pemilu. Bandung: Ellunar, 2019. Hal 73 
18 Teguh Prasetyo, Filsafat Pemilu. Bandung: Nusa Media, 2018. Hal 104 



  

 

36 

1. Tugas Badan Pengawas Pemilu 

Bawaslu Bertugas:19 

a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk 

pengawas Pemilu di setiap tingkatan; 

b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 

1. Pelanggaran Pemilu; dan 

2. Sengketa proses Pemilu; 

c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: 

1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; 

2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; 

3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan 

4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: 

1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta 

daftar pemilih tetap; 

2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota; 

3. Penetapan Peserta Pemilu; 

 
19 Pasal 93 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
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4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota 

DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

5. Pelaksanaan dan dana kampanye; 

6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 

7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di 

TPS; 

8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat 

hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 

9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU 

Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; 

10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang,Pemilu lanjutan, 

dan Pemilu susulan; dan 

11. Penetapan hasil Pemilu; 

e. Mencegah terjadinya praktik politik uang; 

f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara 

Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; 

g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: 

1. Putusan DKPP; 

2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 

3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/ 

Kota; 
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4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan 

5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur 

sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas 

anggota Kepolisian Republik Indonesia; 

h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada 

DKPP; 

i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu; 

j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangundangan; 

k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu; 

l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan 

m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2. Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Bawaslu Berwenang: 

a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengandugaan 

adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mengenai Pemilu; 

b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu; 

c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang; 
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d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus 

penyelesaian sengketa proses Pemilu; 

e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil 

pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota 

Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik 

Indonesia;  

f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu 

Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu 

Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat 

dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

g. Meminta bahan keterangan yang dibutuh kan kepada pihak terkait dalam 

rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran 

kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu; 

h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundangundangan; 

i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu 

LN; 

j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, 

anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan 
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k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

3. Kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Bawaslu Berkewajiban : 

a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang; 

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 

Pengawas Pemilu pada semua tingkatan; 

c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai 

dengan tahapan Pemilu secara periodik darr/atau berdasarkan kebutuhan 

d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara 

berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data 

kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

E. Landasan Teori Hukum 

1. Teori Efektivitas Hukum 

Secara umum efektivitas hukum dapat diartikan sebagai tindakan 

menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum 

guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Selain 

itu, efektivitas hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

keinginan hukum untuk menjadi suatu kenyataan. Secara konsepsional bahwa 

inti dari arti efektivitas hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan 
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nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud 

dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan 

kedamaian tatanan dan pergaulan hidup.20 

Efektivitas hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha 

pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan 

maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun 

administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat 

melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian 

hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar 

pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah. 

Penegakan hukum (law enforcement), merupakan suatu istilah yang 

mempunyai keragaman dalam difinisi. Beberapa pendapat ahli berpendapat 

bahwa efektivitas hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan 

keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat 

undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan 

hukum yang kemudian menjadi kenyataan.  

Ditinjau dari sudut subjeknya, efektivitas hukum itu mempunyai arti luas 

dan arti sempit. Dalam arti luas, proses efektivitas hukum itu melibatkan semua 

subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, efektivitas 

hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu 

 
20 Soerjono soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, Raja Grafindo Persada : 

Jakarta, hal. 5 
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untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan 

sebagaimana seharusnya. 

Pengertian efektivitas hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, 

yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna 

yang luas dan sempit. Dalam arti luas, menegakan hukum itu mencakup pula 

nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun 

nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, 

efektivitas hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan 

tertulis saja. Hakikatnya efektivitas hukum mewujudkan nilai-nilai atau 

kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, efektivitas hukum bukan 

hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara 

konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, 

dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggungjawab. 

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa masalah pokok penegakkan 

hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin 

mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, 

sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. 

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada 

undang-undang saja. 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 
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3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

4. Faktor masyarakat, yakni ligkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 

merupakan esensi dari penegakkan hukum, Namun pada penelitian ini, penulis 

hanya menggunakan faktor hukum, faktor pengak hukum dan faktor 

masyarakat. Hal ini karenakan ketiga faktor tersebut yang relevan untuk 

digunakan dalam penelitian terkait judul penulis, sebagaimana diuraikan 

sebagai berikut : 

a. Faktor Hukum (Undang – Undang) 

Menurut Soerjono Soekanto Undang-undang dalam arti materil adalah 

peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasapusat 

maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang - undang dalam 

arti material (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup: 

1. Peraturan tertulis yang berlaku untuk semua warga Negara atau suatu 

golongan tertentu saja maupun yang berlaku secara umum di sebagian 

wilayah Negara. 

2. Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah saja. 

3. Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikeluarkan oleh badan 

yang tertinggi dalam suatu Negara, misalnya MPR di Indonesia, 
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maupun oleh badan yang dalam suatu sistem politik mempunyai 

kedudukan yang lebih rendah, peraturan perundang-undangan biasanya 

merupakan peraturan pelaksana dari aturan-aturan yang lebih tinggi 

derajatnya. 

Kemudian menurut Soerjono Soekanto, Suatu penelitian terhadap efek 

suatu perundang-undangan didalam masyarakat merupakan salah satu usaha 

untuk mengetahui apakah hukum tersebut berfungsi atau21tidak. Suatu 

peraturan perundang-undangan yang dikatakan baik, belum cukup apabila 

hanya memenuhi persyaratan-persyaratan filosofis/ideologis dan yuridis saja, 

karena sosiologis peraturan tadi juga harus berlaku. 

Sehingga menarik suatu kesimpulan bahwa ganguan terhadap 

penegakkan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan, karena: 

1. Tidak belakunya asas-asas berlakunya undang-undang 

2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan untuk 

menerapkan undang-undang 

3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang 

mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran dan penerapannya. 

Berikut ini akan dipaparkan mengenai ketiga hal yang mempengaruhi 

penegakkan Hukum Yang Berasal Dari Hukumnya Sendiri (Undang-Undang) 

1. Asas–Asas Berlakunya Undang-Undang 

 
21 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosisologi Hukum, PT. Rajagrafindo persada: Jakarta, 2006, hal. 

22. 
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Mengenai berlakunya undang-undang, terdapat beberapa asas yang 

tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. 

Namun sering kali asas-asas tersebut tidak diikuti sehingga menjadi salah satu 

faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum dan mengakibatkan tujuan yang 

ingin dicapai dari undang-undang itu tidak efektif. Asas-asas tersebut antara 

lain: 

a. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh 

diterapkan terhadap peristiwa tersebut di dalam undang-undang tersebut, 

serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku. 

b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai 

kedudukan yang lebih tinggi pula. 

c. Undnag-undnag yang bersifat khusus menyampingkan undang - undang 

yang menyebutkan peristiwa umum, apabila pembuatnya sama. Artinya 

terhadap peristiwa khusus wajib menyampingkan undang-undang yang 

menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat 

pula diperlakukan undnag-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih 

umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut 

d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang 

lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, 

tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang yang berlaku belakangan 

yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuan 

berlainan atau berlawanan dengan undnag - undnag lam terssebut. 
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e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat 

f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan 

spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian 

suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi 

masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian atau pembaharuan 

(inovasi). Artinya, supaya membuat undang-undang tersebut tidak menjadi 

huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain: 

1. Keterbukaan didalam proses pembuatan undang-undang 

2. Pemberian hak kepada masyarakat untuk mengajukan usul-usul 

tertentu, melalui cara: 

a) Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk 

menghadiri suatu pembicaran mengenai peraturan tertentu yang 

akan dibuat. 

b) Suatu departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi 

tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan 

undang-undang yang disusun 

c) Acara dengar pendapat ini di Dewan Perwakilan Rakyat 

d) Pembentukan kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh –tokoh 

ahli-ahli terkemuka. 

2. Peraturan Pelaksana 

Suatu maslah lain yang dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya 

berbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksana, 
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padahal di dalam undnag-undang tersebut diperintahkan demikian. Suatu 

contoh nyata adalah undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang lalu lintas 

dan angkutan jalan raya. Memang di dalam pasal 36 dari undang-undang 

tersebut dinyatakan bahwa: “peraturan-peraturan pelaksana yang berlaku 

sekarang tetap berlaku hingga diubah dengan peraturan-pertauran berdasarkan 

undang-undang ini”. Padahal dalam undang-undang itu sendiri diperintahkan 

agar beberapa hal diatur secara khusus di dalam peraturan pemerintah, yang 

hingga dewasa ini belum juga ada Tidak adanya peraturan pelaksana 

sebagaimana diperintahkan tersebut, akan menggangu keserasian atara 

ketertiban dengan ketentraman di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya, 

yang sangat merugikan petugas maupun para pemakai jalan raya yang biasanya 

menjadi “korban”. Tidak adanya peraturan pelaksanaan sebagimana 

diperintahkan oleh undang-undang, kadang-kadang diatasi dengan jalan 

mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang derajatnya jauh lebih rendah dari 

apa yang yang diatur di dalam undang-undang. suatu contoh adalah keputusan 

Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Dd. 1/2/22/1972 

tentang Persyaratan Dan Ketentuan Lain Untuk Mengusahakan Sekolah 

Mengemudi Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota 

Jakarta, yang ditetapkan pada tanggal 22 Mei 1972 dan diumumkan di dalam 

Lembaran Daerah 1972 Nomor 50. Di dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 

Nomor 3 tahun 1965 yang mengatur soal itu ditegaskan, bahwa peraturannya 

adalah Peraturan Pemerintah. 
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3. Ketidakjelasan kata-kata yang digunakan 

Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam undang-undang, adalah 

ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan 

pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu di sebabkan karena penggunaan kata-

kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal 

terjemahan dari bahasa asing (Belanda) yang kurang tepat. Ketidak jelasan arti 

kata dapat dijumpai, mislanya pada pasal 8 ayat 1 undang-undang Nomor 9 

tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan, yang berbunyi, sebagai berikut: 

“pemerintah mengusahakan pengobatan dan perawatan untuk masyarakat di 

seluruh wilayah Indonesia secara merata, agar tiap-tiap orang sakit dapat 

memperoleh pengobatan dan perawatan dengan biaya yang seringanringanya”. 

Apakah yang sebenarnya diartikan “biaya yang seringan-ringannya”? 

Kata goed (bahasa Belanda) yang banyak dijumpai di dalam wetboek van 

Strafreccht yang kemudian diterjemahkan secara tidak resmi ke dalam bahasa 

Indonesia (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), seringkali diterjemahkan 

denagn kata “barang”. Apakah terjemahan tersebut sudah tepat, oleh karena 

tenaga listrik umpamanya, yang tidak tergolong “barang” termasuk pengertian 

“goed” tersebut. 

b. Faktor Masyarakat 

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, 

maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Didalam 
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bagian ini, diketengahkan secara garis beras perihal pendapat-pendapat 

masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. 

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu 

mengenai hukum. 

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat 

kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan 

bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum 

sebagai pribadinya). Hal inilah yang akan dibahas sebagai berikut : 

1. Hukum diidentifikasikan dengan penegak hukum (petugas) 

Salah satu akibat masyarakat mengidentifikasikan hukum dengan penegak 

hukum (petugas) adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan 

dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya 

merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Untuk 

lebi jelasnya akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsur 

kalngan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh 

masyarakat luas (disamping unsur - unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, 

jaksa, dan seterusnya). 22 Kalau demikian halnya, bagaimana cara untuk 

mengenal lingkungan (sosial) dengan sebaik-baiknya ? 

Pertama seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau 

pelapisan masyarakat yang ada dilingkungan tersebut, beserta tatanan 

 
22 Op.cit., “faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, hal 46 
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status/kedudukan dan pernanan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada 

dasar-dasarnya, seperti kekuasaan, kekayaan materiel, kehormatan, 

pendidikan, dan lain sebagainya. Dari pengetahuan dan pemahaman terhadap 

stratifikasi sosial tersebut, dapat diketahui lambing - lambang kedudukan yang 

berlaku dengan segalah macam gaya pergaulannya. Disamping itu dapat 

diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan dan wewenang, 

beserta penerapannya di dalam kenyataan. Hal itu dapat diketahui melalui 

wawancara dengan pelbagai tokoh masyarakat biasa, maupun dengan jalan 

mengadakan pengamatan-pengamatan terlibat maupun tidak terlibat.  

Hal lain yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal Lembaga - 

lembaga sosial yang hidup, serta yang sangat dihargai oleh bagian terbesar 

warga-warga masyarakat setempat. Lembaga-lembaga sosial tersebut adalah, 

misalnya lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga penegakkan 

hukum, dan seterusnya. Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut 

diatas maka terbukalah jalan untuk mengidentifikasikan nilai-nilai dan norma-

norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebutengetahuan 

serta pemahaman terhadap nilai-nilai serta norma-norma atau kaidah-kaidah 

sangat penting didalam pekerjaan menyelesaikan perselisihan-perselisihan 

yang terjadi (ataupun yang bersifat potensial). Disamping itu dapat diketahui 

(serta mungkin selanjutnya disadari), bahwa hukum tertulis mempunyai 

pelbagai kelemahan yang harus diatasi dengan keputusan-keputusan yang 

cepat dan tepat (dikresi). 
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Memang, disinilah letak masalah yang menyangkut faktor masyarakat 

di dalam kaitannya dengan penegakkan hukum. Anggapan dari masyarakat 

bahwa hukum adalah identik dengan penegak hukum (atau sebalikya) 

mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peranan aktual penegak 

hukum menjadi terlampau banyak, sehingga mungkin mengakibatkan 

terjadinya kebingungan pada diri penegak hukum, oleh karena terjadi pelbagai 

konflik dalam dirinya. Dilain pihak keadaan ini juga dapat memberikan 

pengaruh yang baik, yakni penegak hukum merasa perilakunya senantiasa 

mendapat perhatian dari warga masyarakat. Masalah lainnya yang timbul 

sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai segi penerapan 

perundang-undangan. Kalau penegak hukum menyadarinya bahwa dirinya 

dianggap hukum oleh masyarakat, maka tidak mustahil bahwa perundang-

undangan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit. Selain itu, mungkin 

timbul kebiasaan untuk kurang menelaah perundang-undangan yang kadang 

tertinggal dengan perkembangan ddalam masyarakat; bukankah hal itu dapat 

ditanggulangi dengan diskresi, yang secara lahariah tampak begitu sederhana. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggapan-anggapan dari masyarakat 

tersebut harus mengalami perubahan-perubahan di dalam kadar-kadar 

tertentu. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan 

atau penyuluhan hukum yang sinambung dan yang senantiasa dievaluasi hasil-

hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut 
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nantinya akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang 

semestinya. 

2. Hukum diartikan sebagai Tata Hukum atau Hukum Positif tertulis 

Disamping adanya kecenderungan yang kuat dari masyarakat dalam 

mengartikan hukum sebagai penegak hukum atau petugas hukum, maka ada 

golongan-golongan tertentu dalam masyarkat yang mengartikan hukum 

sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Didalam suatu penelitian yang 

diadakan terhadap sejumlah mahasiswa di 27 kota di Indonesia pada tahun 

1977-1978 diperoleh hasil bahwa 61.07% dari seluruh responden yang 

berjmlah 1893 mahasiswa mengartikan hukum sebagai tata hukum (penelitian 

terhadap ciri-ciri kepribadian mahasiswa indonesia pada perguruan Tinggi 

Negeri dan Swasta se Indonesia oleh Direktorat Kemahasiswaan Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan). Anggapan-anggapan semacam itu sebenarnya 

juga ada pada kalangan hukum umumnya, yaitu terutama yang menduduki 

posisi-posisi formal tertentu. Hal itu tampak dari program-program resmi 

yang diterapkan, misalnya, program penyuluhan hukum (tertulis). Salah 

satunya akibatnya yang positif adalah, kemungkinan bahwa warga masyarakat 

mempunyai pengetahuan yang pasti mengenai hak-hak dan kewajiban-

kewajiban mereka menurut hukum (yang kemungkinan besar akan 

berkelanjutan dengan adanya pemahaman-pemahman tertentu). Kalau warga 

masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka, maka mereka 

juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upayaupaya hukum 
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untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan 

mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan 

kompetensi hukum yang tidak mungkin, apabila warga masyarkat :43 

1. Tidak mengetahui atau menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau 

terganggu, 

2. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum ntuk melindungi 

kepentingankepentingannya, 

3. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-

faktor keungan, psikis, sosial atau politik, 

4. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang 

memperjuangkan kepentingan-kepentingannya, 

5. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses 

interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal. 

Sebagai salah satu akibat negatif dari pandangan atau anggapan bahwa 

hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah adanya kecenderungan 

yang kuat sekali bahwa satu-satunya tugas hukum adalah kepastian hukum. 

Dengan adanya kecenderungan untuk lebih menekankan pada kepastian 

hukum belaka, maka akan muncul anggapan yang kuat sekali bahwa satu-

satunya tujuan hukum adalah ketertiban. Lebih mementingkan ketertiban 

berarti lebih menekankan pada kepentingan umum, sehingga timbul 

gagasan-gagasan yang kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat 

diatur dengan hukum tertulis.  
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Kecenderungan-kecenderungan yang legistis tersebut pada akhirnya 

akan menemukan kepuasaan pada lahirnya perundangan-undangan yang 

belum tentu berlaku secara sosiologis. Dilain pihak kecenderungan - 

kecenderungan tersebut kadang - kadang menganggap bahwa terjemahan-

terjemahan tidak resmi dari perundang-undangan zaman Hindia-Belanda, 

secara yuridis telah berlaku.  

Adanya keinginan-keinginan yang sangat kuat untuk menyusun 

kodifikasi atau pembukuan norma-norma hukum bidang-bidang tertentu, 

merupakan salah satu akibat yang lebih lanjut, yang mempunyai kekuatan 

segi positif dan negatifnya. Selama usaha mengadakan kodifikasi tersebut 

memperhitungkan bidang-bidang kehidupan netral dan spiritual, serta tujuan 

kodifikasi adalah kepastian hukum, keseragaman hukum, dan kesederhanaan 

hukum, maka usaha mengadakakodifikasi adalah positif. Akan tetapi, kalau 

usaha tersebut hanya bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dan 

mencoba membukukan norma-norma hukum yang mengatur bidang 

kehidupan spiritual (atau non-netral), maka sifatnya adalah negatife. 

1. jj 

2. Teori Penanggulangan Kejahatan 

Upaya penanggulangan adalah usaha, ikhtiar guna mencapai suatu 

maksud untuk menanggulangi suatu kejahatan dalam hal ini adalah politik 

uang (Money Politic). Upaya penanggulangan kejahatan yang dikemukakan 

oleh Arif Barda Nawawi memperlihatkan bahwa dalam rangka 
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penanggulangan tindak pidana atau kejahatan maka 3 (tiga) sifat upaya yaitu 

upaya awal mencegah terjadinya tindak pidana (pre-emtif),penanggulangan 

sebelum terjadinya kejahatan (preventif) dan upaya penanggulangan setelah 

terjadinya kejahatan (refresif).23 Upaya penanggulangan kejahatan telah dan 

terus dilakuanoeleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan 

kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan 

efektif untuk mengatasi masalah tersebut.  

Penanggulangan kejahatan Empirik terdiri atas tiga bagian pokok, 

yaitu : 

a. Pre-Emtif 

Bahwa yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-

upaya awal yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk mencegah 

terjadinya tindak pidana.Usaha-usaha yang dilakukan dalam 

penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilainilai 

atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut 

terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk 

makukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnyaa untuk 

melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha 

pre-entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. 

 

 
23 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti 2000 hal.68 



  

 

56 

b. Preventif 

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk 

mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama 

kali.mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik 

penjahat menjadi lebih baik kembali. Sebagaimana semboyan dalam 

kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan 

dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang.  

Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya 

preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan 

ekonomis. 

Bernest dan Teelers menunjukan beberapa cara untuk 

menanggulangi kejahatan yakni :24 

1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk 

mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan 

tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku sesorang 

kearah perbuatan jahat. 

2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukan 

potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut 

disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang 

 
24 Romi Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. (Bandung: PT Eresco 1992), hal. 66 
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mendapat kesempatan sosial ekonomi yang cukup baik sehingga dapat 

merupakan suatu kesatuan yang harmonis. 

Dari pendapat Bernest dan Teeters tersebut di atas tampak bahwa 

kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan 

lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku 

kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain 

perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan.Upaya-upaya preventif ini 

adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam 

tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.Dalam upaya preventif ini 

yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya 

kejahatan. 

c. Represif 

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau 

kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcemenet) 

dengan menjatuhkan hukuman. 

Penaggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk 

menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta 

memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya 

merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, 

sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain tidak akan 

melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. 
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Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari 

sistem peradilan pidana Indonesia, yang didalamnya terdapat lima sub 

sistem yaitu sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan 

kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkaidan 

berhubungan secara fungsional.25 

F. Kerangka Konseptual 

Kerangka pikir atau kerangka teoritis (teoritical framework) atau 

kerangka konseptual (conceptual framework) yaitu kerangka berpikir dari 

peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang 

menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable-variabel 

yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang 

sudah dijelaskan sebelumnya. Bertitik tolak dari landasan teori yang 

digunakan dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu 

kerangka berpikir atau kerangka teori yang telah diuraikan tersebut diatas. 

Penelitian yang berjudul Money Politic ditinjau dari Hukum Positif dan 

Hukum Islam, memiliki 2 variabel. Hal ini dimaksudkan agar penelitian 

yang dilakukan peneliti lebih terfokus dan terarah. Variabel pertama adalah 

variable yang menggambarkan secara deskriptif mengenai apa yang 

mempengaruhi terjadinya pemberian uang atau materi tertentu untuk 

 
25 Abdul Syani, Sosiologi Kriminologi, (Makassar : Pustaka Refleksi 1987), hal . 137 
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memilih calon anggota legislatif atau tidak memilih calon anggota legislatif 

tertentu, yang dikaji dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel utama yakni:  

1)  Penegakan hukum dalam penyelenggaran pemilihan umum anggota 

legislatif telah berjalan efektif . 

2) Upaya penanggulangan oleh BAWASLU terhadap kejahatan politik 

uang pada penyelenggaraan pemilihan umum.  

Indikator-indikator variable yang akan dikaji dari penegakan hukum 

politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum di fokuskan pada faktor 

hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor 

masyarakat, dan faktor kebudayaan. Upaya pengananggulangan kejahatan 

pre-emtif, preventif dan responsive. 

Demi terwujud terbebasnya praktik politik uang dalam pelaksanaan 

money politic dalam pelaksanaan pemilihan umum sehingga terwujudnya 

asas LUBERJURDIL. Oleh karena itu dalam upaya pencegahan terjadinya 

money politic dalam pelaksanaan pemilihan umum di tentukan oleh 

pengaruh kedua variabel tersebut. Untuk memberikan gambaran 

sebagaimana dikemukakan diatas maka dapat dilihat dari pada skema 

kerangka pikir dan hubungan antara variabel sebagai kerangka dalam 

melakukan penelitian atas permasalahan yang diteliti. 
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Bagan Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Money Politic Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam 

 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Peraturan 

Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Sentra Penegakan Hukum Terpadu 

Faktor yang mempengaruhi 

penegakan hukum 

Upaya Penanggulangan Terhadap 

Kejahatan Money Politic 

1. Faktor UUD 

2. Faktor Masyarakat 

1. Upaya Pre-Emtif 

2. Upaya Preventif 

3. Upaya Refresif 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini menggunakan Penelitian Kualitatif (Field Research Kualitatif) 

2. Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data dan informasi secara lengkap dan konkrit dalam 

penyusunan penulisan ini, maka penulis akan melakukan penelitian di Takalar pada 

Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar mengingat lembaga 

tersebut diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerima dan 

meneruskan laporan tentang adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan 

umum termasuk pula pelanggaran selama masa kampanye.  

B. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, 

yang didukung oleh data primer dan sekunder. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara 

prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti 

data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan 

penelitian terhadap data primer di lapangan   

Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan adalah pendekatan terhadap masalah 

dengan cara meneliti data sekunder berupa data pelanggaran pemilu kemudian 

dilanjutkan wawancara di lapangan pada kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten Takalar kemudian didukung data sekunder yaitu data yang tersedia di 
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lapangan berupa data pelanggaran pemilu yang terjadi yang dikaji dari segi peraturan 

perundang-undangan-undangan yang berlaku26 yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pemilu, khususnya pemilihan kepala daerah, yaitu norma-norma 

hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, dokuman-

dokumen lainnya seperti buku, majalah, hasil penelitian lain , internet dengan mengkaji 

literatur yang relevan dengan penelitian. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan 

dengan cara wawancara dengan pihak-pihak terkaitdengan penelitian yang 

dilakukan penulis. 

2. Data sekunder merupakan data yang tersedia di lapangan berupa data-data 

pelanggaran selama penyelenggaraan pemilihan Umum tahun 2019 di 

Provinsi Sulawesi Selatan dan juga meliputi peraturan perundang-undangan 

terkait yaitu : 

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelanggara 

Pemilihan Umum. 

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Aggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

 
26 RoniHanitijo Soemantri, 1998, Metodologi Penelitian hukum dan Jurumetri, PT. Ghalia Indonesia, 

Semarang, hlm. 11 
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c. 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. 

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan 

Transaksi Elektronik. 

e. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 12 Tahun 2016Tentang 

Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil 

Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota. 

f. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik 

Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa 

Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penegakan 

Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam Pengumpulan Data maka peneliti menggunakan beberapa metode yakni : 

1. Observasi  

  Observasi merupakan pengamatan dengan pencatatan sistematis 

terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan proses yang 

kompleks, tersusun dari proses biologis dan psikologis. 
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2. Wawancara 

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih 

secara langsung dengan maksud tertentu. Pada penelitian kualtatif, peneliti 

bertindak sebagai pewawancara (interviewer) dan narasumber atau responden 

bertindak sebagai yang diwawancarai (interviewee). 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam melakukan pengambilan data penelitian kita mengenal instrumen 

penelitian. Secara umum, instrumen penelitian adalah alat bantu untuk kesuksesan 

proses pengambilan data entah itu menggunakan metode observasi, wawancara atau 

lainnya. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

a. Wawancara, dilakukan kepada informan (narasumber) dan responden yang 

berisi beberapa daftar pertanyaan yang sudah disediakan peneliti. 

b. Studi kepustakaan (library research), dilakukan dengan menelaah bahan-bahan 

pustaka berupa buku-buku perundang-undangan dan sumber-sumber tertulis 

lainnya, yang terkait atau berhubungan dengan penelitian ini. 

2. Analisis Data 

Keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian ini, baik data primer 

maupun data sekunder diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya 

dideskripsikan guna memberikan pemahaman dengan menggambarkan, 

menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian ini. Metode berpikir yang digunakan 
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dalam menganalisis data-data yang terkumpul adalah dengan menggunakan metode 

deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang sifatnya umum 

kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. 

 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji 

kredibilitas (perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, 

analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, atau mengadakan 

membercheck), transferabilitas, dependabilitas, maupun konfirmabilitas. 
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BAB IV 

Realitas Kegiatan Money Politic dan Pelaksanaan Asas Jujur dan Adil dalam 

Pemilu di Kabupaten Takalar 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan ditempati untuk meneliti atau instansi yang terkait 

yang akan ditempati meneliti yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 

Kabupaten Takalar dengan alasan bahwa di Bawaslu Kabupaten Takalar bertempat 

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Takalar. 

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Takalar adalah 

lembaga yang didalamnya terdapat Bawaslu Kabupaten Takalar, Penyidik dari 

Kepolisian Resort Takalar dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Takalar 

yang bertugas melakukan penanganan laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu 

yang ruang lingkupnya dimulai dari penerimaan laporan/temuan, kajian, penyelidikan, 

pembahasan, penyidikan, penuntutan, dan sampai dengan pelaksanaan putusan 

pengadilan pada setiap tingkat. 

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar 

Bawaslu Kabupaten Takalar adalah lembaga pengawas penyelenggaraan 

pemilihan umum di Kabupaten Takalar, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar 

bertempat di Jl. Syekh Yusuf Nomor 3 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Takalar, Struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Kabupaten Takalar terdiri atas Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar, 
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Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar, Staf Sekretariat PNS Bawaslu 

Kabupaten Takalar dan Staf Sekretariat Non PNS Bawaslu Kabupaten Takalar. 

Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar dijabat oleh Ibrahim Salim, S.S., M.H. yang 

juga sebagai Koordinator Divisi Organisasi dan SDM, Anggota Bawaslu dijabat oleh 

2 (dua) orang yakni Nellyati, S.Hum., M.H. selaku Koordinator Divisi Pencegahan, 

Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, dan Koordinator Sekretariat 

yang membawahi Staf PNS dan Staf Non PNS dijabat oleh Muhammad Yusuf, S.Sos. 

Wilayah Kabupaten Takalar terdiri atas 10 (Sepuluh) Kecamatan, masing-masing 

Kecamatan terdapat Panwaslu Kecamatan dan secara struktur kelembagaan Panwaslu 

Kecamatan berada langsung dibawah jalur koordinasi Bawaslu Kabupaten Takalar, 

Adapun Panwaslu Kecamatan tersebut adalah: 

1. Panwaslu Kecamatan Pattallassang. 

2. Panwaslu Kecamatan Galesong. 

3. Panwaslu Kecamatan Galesong Selatan. 

4. Panwaslu Kecamatan Galesong Utara. 

5. Panwaslu Kecamatan Sanrobone. 

6. Panwaslu Kecamatan Polongbangkeng Utara. 

7. Panwaslu Kecamatan Polongbangkeng Selatan. 

8. Panwaslu Kecamatan Mappakasunggu. 

9. Panwaslu Kecamatan Mangngarabombang. 

10. Panwaslu Kecamatan Kepulauan Tanakeke. 
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2. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Takalar. 

Penanganan Tindak Pidana Pemilu dilakukan oleh Lembaga Sentra Penegakan 

Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terstruktur sesuai dengan tingkatan, yang dimulai 

dari : 

a. Pada tingkatan Pusat penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu dilakukan 

oleh Sentra Gakkumdu Pusat terdiri dari Bawaslu Republik Indonesia, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik 

Indonesia. 

b. Pada tingkatan provinsi penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu 

dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Provinsi terdiri dari Bawaslu Provinsi, 

Kepolisian Daerah, dan Kejaksaan Tinggi. 

c. Pada tingkatan Kabupaten/Kota penanganan tindak pidana pemilu dilakukan 

oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota terdiri dari Bawaslu Kabupaten/Kota, 

Polres/Polresta dan Kejaksaan Negeri. 

Terkhusus pada Kabupaten Takalar penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu 

dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Takalar terdiri dari Bawaslu Kabupaten 

Takalar, Kepolisian Resort Takalar dan Kejaksaan Negeri Takalar, yang mana 

struktur organisasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Takalar terdiri dari : 

1) Penasehat. 

a. Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar 

b. Kapolres Takalar 

c. Kepala Kejaksaan Negeri Takalar. 
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2) Pembina 

a. Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar / Koordinator 

Divisi Pencegahan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga. 

b. Wakapolres Takalar 

c. Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Takalar. 

d. Koordinator 

e. Anggota Bawaslu Kabupaten Takalar / Koordinator Divisi Penindakan 

Pelanggaran 

f. Kasatreskrim Polres Takalar 

g. Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Takalar. 

3) Anggota 

a. Koordinator Sekretariat beserta Staf Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu 

Kabupaten Takalar. 

b. Penyidik Polres Takalar 

c. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Takalar. 

 

B.  Subtansi Money Politic menurut hukum positif dan hukum Islam 

1. Menurut Hukum Positif 

Berbicara tentang Money Poliyic dalam undang-undang pemilu maupun 

undang-undang pilkada tidak dijelaskan secara khusus tentang apa pengertian 

politik uang, namun diatur dalam pasal yang memuat norma ketentuan larangan 
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dan sanksi yang berkaitan dengan peristiwa politik uang tersebut, yang mana 

politik uang merupakan suatu tindak pidana. 

Dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum 

(undang-undang pemilu), pada Pasal 515 menyatakan “Setiap orang yang 

dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan 

uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak 

pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya 

dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta “. 

Selanjutnya dalam Pasal 523 menyatakan Ayat (1) “Setiap pelaksana, 

peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau 

memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta 

kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana 

dimaksud dlm pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000 (dua puluh empat 

juta rupiah)”. Ayat (2) “Setiap pelaksana, peserta dan/ atau tim kampanye 

pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan 

imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung maupun tidak 

langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak 

Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah)”. 
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Ayat (3) “Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan 

suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih 

untuk tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 

banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)”. 

Dalam Pemilihan Umum ketentuan larangan dan sanksi pidana terhadap 

praktik politik uang dibedakan menjadi 4 kategori peristiwa politik uang 

berdasarkan waktu kejadian yaitu peristiwa politik uang yang terjadi pada saat 

pemungutan suara berlangsung, pada saat kampanye, pada masa tenang dan 

pada hari pemungutan suara. Lamanya ancaman sanksi pidana penjara dan 

denda yaitu berkisar antara paling lama 2 tahun dan denda 24 juta sampai 

dengan paling lama 4 tahun dan denda 48 juta. Sedangkan pihak yang dijatuhi 

sanksi pidana penjara dan denda adalah pihak pemberi. 

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan 

peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang 

perubahan ketiga 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 (undang-

undang pilkada) pada Pasal 73 menyatakan, Ayat (1) “Calon dan/ atau tim 

kampanye dilarang menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi 

lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/ atau pemilih”. 
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Ayat (2) “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai 

sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Prov atau 

KPU Kab/Kota”. Ayat (3) “Tim Kampanye yang terbukti melakukan 

pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan 

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ayat (4) “Selain 

calon atau pasangan calon, Anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan 

, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan 

hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan 

kepada WNI baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk :  

a. Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih. 

b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan 

suara tidak sah; dan 

c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon 

tertentu”. 

Dan ketentuan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 187 A 

menyatakan Ayat (1) “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan 

melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya 

sebagai imbalan kepada WNI baik secara langsung ataupun tidak langsung 

untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan 

hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon 
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tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 

73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) 

bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit 

Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. 

(satu milyar rupiah)”. Ayat (2) “Pidana yang sama diterapkan kepada Pemilih 

yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima 

pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.  

2. Menurut Hukum Islam 

Dalam Al- Quran Surah Al-Baqarah Ayat 188, Allah berfirman 

لكَُم بَيۡنكَُم   أمَۡوََٰ إِلىَ ٱلۡحُكَّامِ لِتأَۡكُلوُاْ وَلََ تأَۡكُلوُٓاْ  بهَِآ  طِلِ وَتدُۡلوُاْ  بٱِلۡبََٰ

ثۡمِ وَأنَتمُۡ تعَۡلمَُونَ   لِ ٱلنَّاسِ بِٱلِۡۡ نۡ أمَۡوََٰ  فرَِيقٗا م ِ
Artinya : Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di 

antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 

harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda 

orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” 

pemberian kepada calon pemilih atas nama transportasi, ongkos kerja, 

atau kompensasi meninggalkan kerja yang dimaksudkan agar penerima 

memilih calon tertentu, termasuk kategori risywah Sebab di balik pemberian si 

politisi itu terkandung maksud terselubung yang jelas-jelas serupa praktik 

menyuap agar seseorang memilih dirinya. Pemberian tak lagi murni pemberian, 

melainkan ada unsur mempengaruhi pilihan politik sudah lazim kita dapati, 
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politisi memberikan sesuatu kepada calon pemilih atas nama zakat dan sedekah 

dari harta miliknya. Jika terbesit tujuan agar penerima memilih calon tertentu 

pemberian zakat atau sedekah yang dimaksudkan semata-mata agar penerima 

memilih calon tertentu adalah tidak sah dan termasuk risywah (suap). Jika 

pemberian zakat atau sedekah itu dimaksudkan untuk membayar zakat atau 

memberi sedekah, dan sekaligus dimaksudkan agar penerima memilih calon 

tertentu, maka zakat atau sedekah itu sah, tetapi pahalanya tidak sempurna, dan 

sesuai perbandingan antara dua maksud tersebut. Semakin dominan ambisi 

politiknya dalam pemberian ini, semakin besar pula lenyapnya keutamaan 

tersebut 

C. Bentuk dan jenis Money Politic ditinjau dari hukum Positif dan hukum Islam 

Sebagaimana dikemukakan dalam salah satu unsur money politic adalah 

memberikan sesuatu, pemberian ini dalam praktiknya ada beberapa bentuk, yaitu: 

1. Hukum Positif 

a.  Uang (Cash Money)  

Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak hasil 

pemilu/pilkada, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait 

dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa 

mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada 

pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang. 

Dalam pemilu/pilkada, uang sangat berperan penting. Modus money 

politic yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain: 
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1) Pemberian uang sebagai pengganti sarana kampanye. Caranya dengan 

meminta dukungan dari masyarakat melalui kampanye kemudia setelah 

selesai acara, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga 

yang beragam.  

2) Pemberian uang secara langsung, misalnya: distribusi sumbangan kepada 

masyarakat. Bentuk ini biasanya sangat efektif karena uang tersebut 

langsung diberikan kepada pemilih terutama pemilih yang ekonominya 

rendah. 

b. Barang 

Bentuk money politic yang kedua adalah berupa barang, biasanya 

barang di distribusikan oleh tim sukses kepada masyarakat terutama masyarakat 

golongan ekonomi rendah. Barang yang dimaksud ini bisa berupa sembako, 

kaos, atribut maupun sovenir dan yang lainnya. 

c. Berbentuk Fasilitas Umum  

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon 

untuk menarik simpati masyarakat didaerah pemilihannya. Hal ini tidak saja 

menguntungkan rakyat secara personal, namun juga kepada masyarakat umum. 

Politik pencitraan dan tebar pesona melalui “jariyah politis” ini tidak hanya 

dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat 

maju kembali di daerah pemilihannya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa 

dijadikan jariyah politis, yaitu:  
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pembangunan masjid, mushala, madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan 

sebagainya. 

2. Hukum Islam  

Dalam Hukum Islam Segala Bentuk Pemberian baik dalam bentuk Uang, 

Barang ataupun Fasilitas umum dengan niat tertentu semuanya tidak akan bernilai 

pahala disis Allah Swt. Dalam Islam disebut Ar Risywah. Dalam berbagai 

perhelatan keagamaan sering beredar paket sumbangan yang dibagikan kepada 

masyarakat dalam bentuk sumbangan menjelang tahun Politik yang keseluruhannya 

itu termasuk kedalam bentuk Money Politic dalam Islam. 

D. Dampak Money Politic terhadap kehidupan sosial masyarakat 

Tentunya tindakan money politic yang dilakukan oleh banyak pihak akan 

menyebabkan kekacauan dalam tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara. Tidaklah 

mengherankan jika Islam mengharamkan suap dan bersikap keras terhadap semua pihak 

yang terlibat di dalam praktik itu. Demikian itu, karena tersebarnya praktik suap di 

tengah masyarakat berarti merajalelanya kerusakan dan kezhaliman, berupa hukum 

tanpa asas kebenaran atau ketidakpedulian untuk berhukum dengan kebenaran, 

mendahulukan yang seharusnya diakhirkan dan mengakhirkan yang seharusnya 

didahulukan, juga merajalelanya mental oportunisme dalam masyarakat, bukan mental 

tanggung jawab melaksanakan kewajiban. Disamping itu, money politic juga berpotensi 

memunculkan konflik kebencian dan permusuhan diantara anggota masyarakat. Karena 

pada hakikatnya, money politic hanya merupakan alat orang-orang yang memegang 

kebijakan untuk menindas kaum yang lemah. Di lain pihak, mereka yang menyerahkan 
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hartanyakepada para penerima suap ini, memberikan harta mereka dengan sangat 

terpaksa. 

Politik uang yang sudah lama tumbuh subur dalam system sosial 

kemasyarakatan kita ini ibarat sebuah penyakit menahun yang mencederai sistem 

demokrasi. Politik uang sangat menghambat dalam membangun sebuah proses 

demokrasi yang sehat karena dampaknya yang sangat merusak. Beberapa dampak 

buruk politik uang bagi demokrasi adalah : 

1. Merendahkan martabat rakyat. 

Para calon atau partai politik yang melakukan praktik politik uang secara tidak 

langsung tetapi nyata telah mejadikan rakyat hanya semata-mata sebagai pihak yang 

suaranya dapat dibeli, kondisi ini tentu saja merendahkan martabat rakyat yang mana 

disini rakyat menjadi tidak lebih hanya sebagai obyek politik. 

2. Menimbulkan ketergantungan dan ketidakmandirian masyarakat secara politik. 

Dengan adanya rakyat yang suaranya sudah dibeli dalam politik uang tersebut 

maka akan mempengaruhi kedaulatan rakyat untuk memberikan pilihan suaranya 

secara bebas karena sudah diikat dengan jual beli suara sehingga secara substansi 

rakyat bukan lagi pemegang kedaulatan penuh sebagai penentu siapa pemimpin yang 

akan terpilih. 

3. Mengubah kekuasaan politik menjadi masalah private/individu, bukan lagi 

masalah publik yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel.  

Dengan adanya praktik jual beli suara maka akan memungkinkan timbulnya 

kecenderungan perubahan sikap dan tanggung jawab moril seorang pemimpin yang 
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terpilih, yang mana seorang pemimpin yang seharusnya memikirkan kesejahteraan 

rakyat yang merupakan tanggung jawab politik kepada publik akan bergeser menjadi 

sebatas persoalan individu yang memungkinkan terjadi pengabaian akibat adanya 

pemikiran bahwa dia telah membeli suara dari masing-masing individu rakyat. 

4. Menghilangkan sikap kritis masyarakat terhadap kekuasaan.  

Masyarakat secara individu yang mana suaranya telah dibeli melalui proses 

praktik politik uang dalam pemilihan karena telah merasa menerima uang atau barang 

dari peserta pemilihan dalam proses pemilihan sehingga kelak akan merasa sungkan 

dan enggan untuk mengkritisi pemimpin yang sedang berkuasa terhadap berbagai 

kebijakan yang diterapkan. 

5. Manipulasi hubungan sosial dari hubungan yang mengandalkan trust 

(kepercayaan) menjadi hubungan yang transaksional.  

Dengan adanya politik uang akan terjadi pergeseran nilai atau pola hubungan 

yang semestinya dalam memilih pemimpin atas dasar kepercayaan atau atas 

pertimbangan bahwa pemimpin yang dipilih adalah orang yang benar dipercaya 

mampu mensejahterakan rakyat berubah menjadi sekedar memilih karena faktor lain 

yaitu karena imbalan berupa uang atau barang dan jasa yang memberikan keuntungan 

sesaat. 

6. Menimbulkan potensi terjadinya perilaku korupsi.  

Dengan adanya praktik politik uang maka biaya politik yang harus dikeluarkan 

oleh para kandidat calon pemimpin pada saat pemilihan akan membengkak sangat 

tinggi, hal tersebut tentunya menjadikan beban politik yang berat bagi kandidat yang 
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mengikuti kontestasi pemilihan, sehingga pada saat terpilih dan duduk di kursi 

kekuasaan akan terbebani oleh persoalan individu berkaitan dengan modal politik ini 

yaitu persoalan bagaimana modal yang sudah dikeluarkan dapat kembali secepatnya 

jauh sebelum akhir periode masa jabatannya. Ada dua potensi yang dapat timbul 

sebagai konsekwensi dari kondisi tersebut yaitu timbulnya kecenderungan adanya 

potensi perilaku korupsi yang dapat menggerogoti anggaran negara dan potensi 

terabaikannya nasib rakyat karena pemimpin yang duduk di kursi kekuasaan lebih 

banyak disibukkan dengan persoalan individunya, kedua hal tersebut tentunya 

merupakan kerugian yang akan diderita oleh rakyat. 
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BAB IV  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan Uraian sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan Bahwa : 

1. Subtansi Money Politic dalam Hukum Positif dan Hukum Islam yakni  

a. Menurut Hukum Positif 

Subtansi Money Politic dalam Hukum Positif adalah segala bentuk 

pemberian baik itu berupa uang tunai, barang, fasilitas Umum dan materi 

lainnya yang diberikan langsung oleh Tim kampanye, pesrta pemilu 

ataupun Pihak lain yang mengatasnamakan peserta Pemilu dengan maksud 

dan tujuan untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu termasuk 

kedalam Money Politic.   

b. Menurut Hukum Islam 

Menurut Hukum Islam segala pemberian apapun bentuknya dengan tidak 

didasari dengan hati yang ikhlas atau dengan maksud dan tujuan tertentu 

atas pemberian tersebut masuk kedalam kategori Ar-Risywah dan 

Hukumnya haram. 

2. Bentuk dan jenis money politic dilapangan sangatlah beragam di antaranya : 

a. Hukum Positif  
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Bentuk dan jenis Money Politic sangatlah beragam baik itu uang secara 

langusng (Cash Money), Barang, Fasilitas Umum ataupun Janji janji yang 

tidak sesuai dengan aturan perundang undangan baik itu seperti jabatan, 

kenaikan pangkat dan banyak lainnya. 

b. Hukum Islam 

Dalam Hukum Islam jenis dan bentuk money politik juga sangat beragam 

mungkin perbedaannya dengan hukum positif sangat tipis atau hamper 

sama akan tetapi dalam hukum Islam lebih pada pemberian dibidang 

keagamaaan baik itu seperti sumbangan masjid ataupun sedekah yang 

mempunyai niat tertentu. 

3. Dampak Moeney politic sangat berpengaruh Negatif bagi tatanan kehidupan 

masyarakat maupun tatanan pemerintahan, berawal dari money politiclah 

tatanan masyarakat menjadi rusak karena money politic mengajarkan 

masyarakat tentang ongkos budget dalam berpolitik menjadi tinggi sehingga 

disinilah cikal bakal bibit unggul dari Korupsi dan Kolusi. 

 

B. Saran 

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini terkait dengan money poliotic 

di kabupaten Takalar : 

1. Saran dalam subtansi Money Politic dalam Hukum Positif dan Hukum Islam 

a. Hukum Positif 
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Dalam Hukum Positif untuk memudahkan para penegak hukum dalam 

memberikan efek jera kepada para pelaku money politic yakni dalam 

penggunaan kata dalam pasal ketentuan pidana pemilu menggunakan kata 

setiap orang bukan malah menyebut seseorang secara spesifik kapasitasnya 

sebagai apa dan dalam aturan hukum positif segala pemberian dengan 

maksud mempengaruhi pemilih harus dikategorikan sebagai Money Politic 

bukan dikemas dengan nama kos Politik. 

b. Hukum Islam 

Dalam Hukum Islam mungkin untuk para muballigh harus selalu 

memberitahukan kepada umat bahwa money politic adalah Haram dan tidak 

ada kompromi didalamnya karena niatnya yang sudah tidak benar jangan 

dianggap lagi sebagai sedekah yang diterimah sebagai Cuma-cuma tanpa 

dipertimbangkan bahwa menerima pemberian itu juga termasuk dosa.  

2. Saran dalam bentuk dan jenis money politic diantaranya : 

a. Hukum Positif 

Untuk semua aturan mengenai pemilihan umum apa saja yang yang bisa 

dinilai dengan uang apapun bentuk dan jenisnya tidak boleh lagi digunakan 

atau di perbolehkan dalam proses pemilihan umum utamanya bagi peserta 

pemilu kepada pemilih seperti baiaya operasional, uang pembeli bensin, 

uang pembeli makan serta uang insentif lainnya yang diberi nama sebagai 

kos politik 

b. Hukum Islam 
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Dalam bentuk dan jenis Money Politic dalam Hukum islam sangatlah 

komplit akan tetapi perlu lagi diberitahukan kemasyarakat yang kadang 

awam dalam persoalan money politic sehingga perlu di fahamlan lebih 

intens lagi. 

3. Agar tidak membawa dampak negatif yang lebih besar lagi bagi tatanan 

kehidupan masyarakat maka dibutuhkan sinergi/Kerjasama antara Penegak 

Hukum, Peserta pemilu, dan pemilih untuk sepakat tidak menggunakan uang 

lagi dalam memperoleh kekuasaan atau menentukan pilihannya siapa yang akan 

memimpin kita lima tahun kedepan untuk menciptakan Pemilihan Umum yang 

jujur dan adil demi mendapatkan pemimpin yang ideal. 
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