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ABSTRAK 

Nama Penulis : Andi Dhea Firdayana 

Nim : 30600116001 

Judul Skripsi : Hak-hak Politik Narapidana Pada Pemilu 2019 Studi Kasus 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. 

 

Skripsi ini membahas mengenai, pemenuhan hak-hak politik dan 

partisipasi narapidana pada pemilihan umum 2019.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode 

penelitian kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek 

pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dan mengamati 

permasalahan. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan 

wawancara di lapangan untuk melihat pemenuhan hak politik narapidana pada 

pemilu 2019. Teknik analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 

tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini 

menggunakan dua teori yaitu, teori partisipasi, dan hak asasi manusia. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di lembaga pemasyarakatan 

kelas 1 Makassar mengenai pemenuhan hak politik narapidana adalah pemenuhan 

hak politik  seluruh narapidana yang bermukim di Lapas diberikan hak 

memilihnya pada pemilihan umum tahun 2019. Sepanjang narapidana memenuhi 

syarat untuk memilih dan telah terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT).Pihak 

komisi pemilihan umum (KPU) dan pihak lembaga pemasyarakatan (LAPAS) 

Kelas 1 Makassar telah sangat berupaya agar hak untuk memilih, ikut serta dan 

berpartisipasi dalam pemilihan umum terpenuhi sebanyak. Adapun mngenai 

partisipasi pemilih warga binaan pemasyarakatan sudah cukup baik (aktif) turut 

serta dalam memberikan hak suaranya ketika pemungutan suara berlangsung 

dapat dilihat dari tingginya keinginan warga binaan pemasyarakatan dalam 

pemilihan umum sebanyak 322 orang warga binaan dengan berbagai kasus 

menyalurkan hak pilihnya pada pemilu 2019 lalu. 

Implikasi penelitian ini adalah Diharapkan kepada pemerintah agar kiranya 

lebih jeli dalam memberikan sosialisasi dan pemahaman politik kepada seluruh 

lapisan masyarakat sehingga mereka dapat ikut serta aktif dalam partisipasi politik 

baik dalam pemberian suara, mengikuti kampanye, dan lain sebagainya. Untuk 

masyarakat kiranya menumbuhkan rasa cinta tanah air sehingga turut andil dalam 

kegiatan-kegiatan kenegaraan terutama berpartisipasi dalam politik yakni 

memberikan hak suaranya baik pada pemilihan umum dan pemilihan kepala 

daerah, dengan demikian kelangsungan kehidupan perpolitikan di negara kita 

dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita cita-citakan bersama.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Mayoritas dalam negara demokrasi, pemilihan umum atau pemilu 

diibaratkan sebagai lambang serta tolak ukur dari bentuk atau sistem 

pemerintahan yang demokratis. Hasil pemilihan umum yang dilangsungkan dalam 

kondisi yang terbuka dengan kebebasan bersuara, merupakan cerminan yang sahih 

dari aspirasi dan partisipasi masyarakat. Kendatipun  dipahami bahwa pemilihan 

umum bukanlah satu-satunya patokan demokrasi itu sendiri, dan penting untuk 

dilengkapi oleh  penilaian seputar gerakan lain yang lebih bersifat berkelanjutan, 

misalnya keikutsertaan pada aktivitas partai, dan sebagainya.
1
 

Pemilihan umum dipergunakan sebagai alat bagi masyarakat untuk turut 

sera berpartisipasi dalam memberikan suaranya  memilih wakil rakyat dan 

pemimpin,  juga sebagai bukti adanya usaha untuk melaksanakan demokrasi. 

Pemilihan umum dimaknai sebagai praktik politik sekaligus lembaga yang 

membolehkan akan terbentuknya suatu pemerintahan perwakilan. Serta Pemilihan 

umum jua didefinisikan sebagai pasar politik yang bermakna bahwa pemilihan 

umum sebagai tempat individu atau masyarakat untuk melakukan kontrak sosial 

dan berinteraksi oleh para pesertanya. 
2
 

Hal mendasar yang harus diperkuat untuk memastikan kelancaran proses 

pemilu ialah undang-undang yang mampu memberikan penjagaan atau 

perlindungan dengan baik kepada pemilih terhadap penyimpangan, 

penyelewengan, kecurangan, bahaya , ketakutan, dan praktik-praktik curang 

                                                             
1
Miriam budiardjo, dasar-dasar ilmu politik, ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2008 

),h.461. 
2
Sulastomo, demokrasi atau democrazy, (Jakarta: RajaGrafindo persada. 2001),h.5. 
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lainnya, yang dapat terjadi baik sengaja ataupun tidak sengaja semasa pemilihan 

umum diselenggarakan. Di Indonesia pemilu diselenggarakan secara regular dan 

dilaksanakan secara saksama. Pembiyayaan dengan dana yang cukup besar 

dialokasikan untuk memobalisasi pemilih dan melakukan polling. 

Sistem pemilu di Indonesia dalam segi kelembagaanya ditangani oleh 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. KPU adalah lembaga 

konstitusional yang bekerja secara berdaulat untuk melaksanakan pemilihan 

umum lokal dan nasional sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 15 Tahun 

2011. Begitu pula dengan Badan Pengawas Pemilu atau yang biasa kita sebut 

dengan bawaslu, merupakan kelembagaan yang memiliki tugas dan fungsi 

terhadap kinerja KPU dan keseluruhan proses dalam pemilihan umum dari pra 

hingga pasca pemilu berlangsung.
3
 

Berdasarkan sistem demokrasi, berpartisipasi dalam pemilihan umum 

adalah hak politik untuk seluruh warga negara. Hak ini menyangkut hak untuk 

mengkaji atau mengamati preferensi yang ada dan hak untuk berapartisipasi 

memutuskan siapa yang akan dipilih. kontribusi langsung dari rakyat adalah dasar 

penting demi mewujudkan penyelenggaraan kekuasan politik yang absah oleh 

rakyat dalam demokrasi. 

Entitas dari pemunuhan hak politik ialah dengan hadirnya kemerdekaan 

oleh seluruh warga negara untuk berkumpul dan bersuara seperti yang tertuang 

pada Undang-undang dasar  1945 Pasal 28. “kemerdekaan berserikat dan 

berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya 

ditetapkan dengan undang-undang”. Setiap warga negara mempunyai hak yang 

sama untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemerintahan, yang mana hak tersebut 

adalah bagian dari HAM sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara 

                                                             
3
Farahdiba Rahma Bachtiar, “ pemilu Indonesia: kiblat Negara Demokrasi dari berbagai 

Refresentasi”, Jurnal politik profetik volume 3 tahun 2014. 
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Republik Indonesia Tahun 1945. Pada hakikatnya hak politik dimaksud untuk 

melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa. Tak 

terkecuali, Narapidana yang memiliki hak suara yang sama untuk memilih wakil 

dan pemimpinnya, suara rakyat yang telah diserahkan pada pemilihan umum 

adalah pertanyaan yang wajib dijawab dengan konsekuen atau konsisten agar 

tercapai visi pemilihan umum tahun 2019 yakni “Pemilih berdaulat, Negara kuat”. 

Ibnu khaldun salah satu tokoh yang mencetuskan konsep ashabiyah, yang 

umumnya dipahami sebagai espirt de corps, solidaitas atau kohesi sosial. Ibnu 

khaldun mengakui bahwa hubungan-hubungan antar warga harus dipertahankan 

dan untuk itu diperlukan penataan dan ketaatan pada aturan-aturan dan hukum-

hukum. Salah satu fungsi pikiran ialah memberi kesempatan kepada warga untuk 

memperoleh pengetahuan tentang apa yang harus dan apa yang baik dan buruk 

untuk mereka lakukan dalam interaksi sesame warga.
4
Seorang narapidana 

meskipun sudah hilang kemerdekaanya, tetap mempunyai hak yang sama seperti 

warga negara lainnya hak tesebut telah dilindungi atau ditanggung oleh negara 

yang tertuang didalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 pasal 28 

G ayat (1) yang dinyatakan “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, 

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta 

berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat 

atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. 

Melalui tiga dimensi demokrasi yakni kebebasan, kompetisi dan 

partisipasi didalam negara, maka akan membuka jalan demokratisasi akan 

berkembang. terciptanya kondisi demokratis yang maksimum akan berpengaruh 

pada semakin kuatnya hak-hak warga negara ketika berekspresi dan menyalurkan 

aspirasi. Hak-hak warga yang harus diperjuangkan dan diakomodasi pada aturan 

                                                             
4
 Muhammad saleh tajuddin, ibn Khaldun’s consept of civil society and its relation to the 

discourse of Indonesian civil society, Jurnal JISCA 3 No.2  (2012), h.1-11 
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politik yang demokratis yakni : 1. Perjuangan akan mengadakan pemilu 

berdasarkan pehitungan yang jujur, 2. Perjuangan akan memperoleh kekuatan 

pada parlemen yang terpilih untuk menimba pertimbangan dan kebijakan, 3. 

Perjuangan akan mendapatkan perluasan atas hak memilih, 4. Perjuangan akan 

melaksanakan subyek penguasa bersangkutan akan kemauan pemilih, 5. 

Perjuangan akan diwujudkannya emansipasi demi sekelompok masyarakat secara 

perseorangan tengah bergantung oleh rumpun yang besar guna mereka juga 

mempunyai pemerintah mereka, 6. Pejuangan akan diterimanya partai-partai 

politik yang terorganisir sebagai aktor politik yang mempunyai legialitas dan 

selaku partisipan pemilihan umum. 

Pemantauan atas kekuatan suatu “state” ketika menjalankan sistem 

pemerintahannya guna tidak berjalan otoriter maka dijalankan oleh rakyat. 

Dengan otoritas pemerintahan seperti ini maka kesejahtraan umum, hak-hak 

individu rakyat, dan ketertiban bersama akan terbangun. Atas itu kekuasaan 

negara demokrasi terbatas, yakni sejauh amanat yang diberikan rakyat dengan 

pemilihan umum serta sejauh praktik perolehan kesejahtraaan yang serentak 

sebagai tujuan. Dengan begitu jelaslah bahwa disatu sisi sistem negara demokratis 

membutuhkan pembenahan kelembagaan  seperti pembagian sistem kekuasaan 

untuk kesejahtraan masyarakat. Di lain sisi jika sistem kelembagaan telah 

dibentuk dan terus berproses, bukan dengan spontan dapat dikategorikan 

demokrasi sudah bergerak dengan maksimal. Keberhasilan demokrasi baru bisa 

dikatakan bila tujuan “society” membangum negara sudah tercapai. Sasaran yang 

patut untuk diusahakan ialah adanya kesejahtraan bersama, yakni terjaganya hak 

hidup dan martabaat setiap individu di negara itu.
5
 Allah swt berfirman  pada QS 

an-Nisa/4:105  

                                                             
5
 Heru Nugroho, “demokrasi dan demoktratisasi” Jurnal, pemikiran sosiologi volume 1 

nomor 1, 2012. 
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Terjemahnya: 

“ sesungguhnya kami menurunkan kepadamu wahai Rasul kitab al-Quran 

yang berisi kebenaran untuk memberikan keputusan yang tegas kepada 

manusia dalam semua urusan mereka berdasarkan apa yang Allah ajarkan 

dan ilhamkan kepadamu, bukan berdasarkan kecenderungan hawa 

nafsumu dan pendapat pribadimu. Dan janganlah kamu menjadi pembela 

bagi orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri dan 

menghkhianati amanah mereka dari orang yang menuntut secara hak”.
6
  

 

Sesorang yang bersalah pernah melakukan kejahatan atau berstatu Adapun 

Sebagai narapidana, tidak harus hak mereka dibedakan dengan warga negara pada 

umumnya. Walaupun berstatus sebagai narapidana dan berada di lingkungan 

lembaga pemasyarakatan, Indonesia sebagai negara hukum tetap menjaga hak-hak 

mereka yaitu hak asasi manusia. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam 

“Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 (i) ayat (4) dan (5)”Penegakan, 

pelindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia merupakan kewajiban 

negara, terkhusus pemerintah demi melindungi dan menegakkan hak asasi 

manusia sesuai pinsip negara hukum yang demokratis dalam peraturan perundang-

undangan.
7
 

Dalam ayat lain Allah berfirman berkaitan dengan perlakuan adil. 

Keadilan yang diamanatkan mencakup seluruh mahluk. 

QS an-Nisa /4:58 

                          

                          

                                                             
6
 www.tafsir.com diakses pada tanggal 10 oktober 2020 pada pukul 16:50 

7
Ditjenpp.kemenkumham.go.id diakses pada tanggal 17 Januari 2020 pukul 16:45 

http://www.tafsir.com/


 

6 
 

Terjemahnya: 

 “Sesungguhnya Allah menyuruh kalian kalian menunaikan amanat kepada 

pemiliknya. Dan dia menyuruh kalian, apabila kalian memutuskan perkara 

di antara manusia dalam semua urusan mereka, maka putuskanlah perkara 

mereka dengan adil, jangan memihak atau zalim dalam memutuskan. 

Sesungguhnya Allah mengingatkan dan memberi bimbingan yang sebaik-

baiknya ke arahnya (menjaga amanat) dalam setiap kondisi kalian. 

Sesungguhnya Allah maha mendengar ucapan-ucapan kalian dan Maha 

Melihat perbuatan-perbuatan kalian”.
8
 

Persoalan hukum yang diberikan oleh sesorang yang terkait dengan 

kejahatan yang dilakukan di Indonesia, dikenal dengan penjara atau 

pemasyarakatan. Hukuman pidana yang berwujud perampasan kebebasan dalam 

perundang-undangan di Indonesia dibedakan bentuknya yakni pidana kurungan, 

pidana tutupan dan pidana penjara “Pasal 10 KUHP dan Undang-undang No.20 

tahun 1946 yang penempatannya menjadi satu dalam lembaga pemasyarakatan”.
9
 

Di bidang filosofis, pemasyarakatan menunjukkan tanggung jawab dalam 

usaha mengubah situasi terpidana dengan proses pembinaan dan menerima secara 

kemanusiaan, dengan pengamanan dan pengawasan hak-hak tahanan. keharusan 

ini ditegaskan pada “pasal 5 UU Pemasyarakatan, bahwa sistem pembinaan 

pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas; pengayoman, persamaan 

perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan 

martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, 

dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang 

tertentu”. 

Implementasi pembinaan atau pembenahan pada struktur pemasyarakatan 

dilakukan bagi petugas fungsional khusus, yakni pemasyarakatan. Dengan begitu 

implementasi sosialisasi memaksa adanya profesionalitas sumber daya manusia 

                                                             
8 www.bincangsyariah.com diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 17:18 
9
Bambang poernomo, “pelaksanaan pidana penjara dengan sistem 

pemasyarakatan”(Yogyakarta: liberty, thn 2014 ) h.3. 

http://www.bincangsyariah.com/
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yang akan menginterpretasikan dengan baik apa yang menjadi harapan dalam 

pemasyarakatan dan bagaimana kiat menggapai tujuan tersebut, serta guna 

menghindari perlakuan-perlakuan tidak manusiawi. Juga, dalam melangsungkan 

pembenahan dilakukan kerja sama bersama intansi pemerintah tersangkut dengan 

lembaga kemasyarakatan demi menunjang daya guna.
10

 

Pada latar belakang politik di Indonesia, pemilu adalah sebuah 

pelaksanaan atau manifestasi kewenangan rakyat menjadi salah satu bentuk 

demokrasi. Demokrasi dimaknai sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, 

dan untuk rakyat.” Ciri khas dari demokrasi itu sendiri adalah sikap tanggap 

pemerintah secara terus menerus terhadap preferensi atau keinginan warga 

negaranya. 

Kota Makassar adalah kota yang mencita-citakan suatu pemilihan umum 

yang jujur dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi pada pemilihan 

umum 2019, hal inilah yang menjadi patokan oleh masyarakat kota Makassar 

untuk berperan serta secara langsung dalam kontestasi politik dan dapat menjadi 

pemilih cerdas yang bertanggung jawab tanpa adanya intervensi atau kepentingan 

dari pihak manapun di dalamnya, kendati sulit untuk dipungkiri pemilu tanpa 

campur tangan kepentingan. Kota Makassar tetap mencita-citakan pemilu yang 

bersih dan mengadakan pemilu dengan perhitungan yang jujur dengan tingkat 

partisipasi yang tinggi, tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa warga 

negara paham akan persoalan politik dan ingin menyertakan diri, selain itu 

tingginya keikutsertaan menandakan kuatnya legitimasi dari pemerintahan yang 

berdaulat, sesuai dengan apa yang diharapkan. masyarakat yang bermukim di 

lembaga pemasyarakatan kelas 1 Makassar, diharapkan tercipta emansipasi bagi 

                                                             
10

Ditjen kemenkumham.go.id diakses 17 Januari 2020 pukul 17:00 
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sekelompok masyarakat agar mereka juga memilki hak memilih pemerintah 

mereka. 

Lembaga pemasyarakatan Kelas I Makassar membuka kesempatan kepada 

seluruh narapidana atau warga binaan untuk menyalurkan hak pilih mereka 

sebagai warga negara Indonesia pada pemilihan umum 2019
11

. Untuk itu, pihak 

lapas berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah Makassar untuk 

menjamin partisipasi warga binaan dalam daftar pemilih. Diketahui warga binaan 

lapas kelas 1 Makassar  dihuni 1.002 orang,  tercatat 768 warga binaan sebagai 

daftar pemililih tetap (DPT).   

Bersumber pada latar belakang tersebut, penulis tersentak untuk 

mengadakan penelitian terkait hak politik narapidana pada pemilihan umum 

serentak tahun 2019 di LAPAS Kelas 1 makassar. Pokok masalah dalam observasi 

penulis ialah “Hak politik narapidana Pada Pemilu 2019 Studi Kasus Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas I  Makassar”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah penulis 

kemukakan diatas dan untuk mempermudah menganalis, maka penulis 

merumuskan masalah yaitu : 

1. Bagaimana pemenuhan hak politik narapidana pada pemilu serentak 2019 

di Lapas Kelas I Makassar ? 

2. Bagaimana proses partisipasi narapidana dalam pemilu tahun 2019 di 

Lapas Kelas 1 Makassar ? 

 

 

                                                             
11

https://regional.kompas.com  diakses pada tanggal 17 Januari 2020 pukul 17:00 

https://regional.kompas.com/
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C. Tujuan dan manfaat penelitian 

1. Tujuan 

Adapun tujuan penelitian ini sebagaimana tercermin dalam perumusan 

masalah yang dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, maka perlu 

dikemukakan yaitu: 

 Untuk mengetahui pemenuhan hak politik narapidana pada pemilu di 

Lapas kelas I Makassar. 

 Untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat partisipasi narapida pada 

pemilu di Lapas Kelas 1 Makassar 

2. Manfaat penelitian 

Manfaat yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini terbagi dua 

antara lain : 

a. Manfaat teoritis 

1) khususnya jurusan ilmu politik UIN Alauddin Makassar dapat 

menjadi referensi atau tambahan informasi dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan terhadap para mahasiswa mengenai Hak politik 

dalam setiap kontestasi politik. 

2) Menambah pengalaman dan pengetahuan penulis tentang 

persamaan hak politik setiap warga negara Indonesia. 

3) Menambah wawasan berfikir tentang hak politik narapidana dalam 

kontestasi politik. 

b. Manfaat praktis 

1. Bagi Narapidana  

Memberikan informasi mengenai hak-hak politik mereka sebagai 

warga binaan pemasyarakatan pada konntestasi pemilihan umum. 
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2. Bagi petugas lembaga 

Sebagai bahan referensi tentang pemenuhan hak-hak politik 

narapidana. 

3. Bagi pemerintah 

Diharapkan memiliki implikasi langsung terhadap pemerintah lebih 

memperhatikan pemenuhan hak-hak politik 

4. Bagi masyarakat 

Untuk memahami apa yang sedang terjadi dan berkembang pada 

lingkungan sekitar. 

D. Fokus penelitian dan deskripsi fokus. 

1. Fokus penelitian 

Terkait dengan masalah diatas maka penelitian ini memfokuskan tentang 

pemenuhan hak politik narapidana dan partisipasi narapidana pada pemilu 

2019 Lapas Kelas I Makassar 

2. Deskripsi fokus 

Hak-hak politik narapidana dan partisipasi politik narapidana 

E. Tinjauan pustaka 

1. Fathul Rahman Kurniawan , Jurusan ilmu politik, Fakultas ilmu 

sosial dan ilmu politik, Universitas Hasanuddin menulis skripsi pada 

tahun 2017. “Hak Politik Narapidana Pada Pemilihan Kepala 

Daerah Bulukumba Tahun 2015”. 
12

 dalam skripsi ini Peneliti 

memaparkan secara detail perihal penyaluran hak suara dan factor yang 

mempengaruhi penggunaan hak politik di Lembaga pemasyarakatan kelas 

II A Kabupaten Bulukumba namun pada obsevasi ini penulis tidak 

                                                             
12

Fathul Rahman Kurniawan, “hak politik narapidana pada pemilihan kepala daerah 

Bulukumba tahun 2015”, Skripsi (Makassar: Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Jurusan Ilmu 

Politik, Universitas Hasanuddin, 2017). 
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mejelaskan secara spesifik beberapa prilaku politik dan fenomena politik 

yang terjadi. Dalam penelitiannya penulis menemukan bahwa factor yang 

mempengaruhi penggunaan hak politik narapidana adalah kesadaran 

politik, motivasi dan kesempatan yang narapidana dapatkan. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang dimana 

penelitian terdahulu fokus penelitiannya mengenai bagaimana penyaluran 

hak suara dan factor yang mempengaruhinya sedangkan penelitian yang 

peneliti tulis memiliki fokus penelitian dalam pemenuhan hak politik dan 

bagaimana partisipasi memilih narapidana pada pemilihan umum tahun 

2019. 

2. Adi Saputra, Program studi hukum tata negara, Fakultas syariah, 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menulis skripsi pada 

tahun 2017: Hak Politik Mantan Koruptor Pandangan Hukum Islam 

dan Konstitusi (studi tentang putusan MA No. 46P/Hum/2018)”, 

Program studi hukum tata negara, Fakultas syariah, Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung
13

. Penelitian ini menganalisis mengenai 

asas,aturan dan evaluasi  Mahkamah Agung di dalam memutuskan 

ketetapan. Kemudian opini dalam hukum Islam dan Konstitusi terhadap 

ketetapan Mahkamah Agung mengenai hak politik mantan koruptor dapat 

mencalonkan kembali dirinya sebagai calon legislatif dalam kontestasi 

pemilu. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa Mahkamah 

Agung No.46/Hum/2018 mengabulkan uji materil tentang peraturan 

tersebut dan menimbulkan akibat hukum diperbolehkannya mantan 

koruptor untuk mencalonkan sebagai anggota legislative sesuai dengan 

                                                             
13

Adi Saputra, “hak politik mantan koruptor pandangan hukum islam dan konstitusi studi 

tentang putusan MA No. 46P/Hum/2018”, Skripsi (Lampung: Fakultas syariah. Jurusan Hukum 

Tata Negara, Universutas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019). 



 

12 
 

UU Pemilu dengan dasar pertimbangan peraturan KPU tersebut 

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya yakni UUD 

1945. Penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan terhadap 

penulis perihal hak politik khusunya bagi mantan terpidana korupsi yang 

banyak menuai pro dan kontra dalam masyarakat. 

3. Jurnal: “Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari penegak 

hukum ( correctional institution as part of law enforcement)”, 

Victorio H. Situmorang, Pusat pengkajian dan pengembangan kebijakan, 

Badan penelitian dan pengembangan kebijakan Badan penelitian dan 

pengembangan Hukum dan Ham oleh Kementrian Hukum dan Hak asasi 

manusia RI. JL.HR.Rasuna Said kav. 4-5 kuningan Jakarta selatan
14

. 

Tulisan diterima 17 januari 2019; Direvisi: 11 Maret 2019; Disetujui 

Diterbitkan : 13 Maret 2019. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan 

memahami apa yang menjadi kendala dalam kebijakan atau langkah 

pembenahan pemasyarakatan, apa yang menjadi fungsi dan tugas 

lembaga pemasyarakatan didalam penegakan hukum di Indonesia dan 

untuk memahami dan menyampaikan penyelesaian atau jalan keluar 

dalam langkah pembenahan masalah terkait pemasyarakatan. Adapun 

alasan peneliti memilih penelitian ini dikarenakan adanya kesamaan 

dalam pengambilan objek penelitian. 

4. Skripsi : Indar Dewi program studi tata negara, Fakultas Syariah 

dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 

menulis skripsi pada tahun 2019 Hak Politik Mantan Terpidana 

Korupsi (studi komparatif hukum progresif dan maqashid al-

                                                             
14

 Victorio H Simorang : Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegak Hukum 

(Correctional institution as part of law efforcement) , Jurnal Penelitian. No.16 (2019) h.18-20. 
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syariah),
15

. Penelitian ini  mengenai hak politik mantan narapidana 

korupsi yang ditinjau dari perspektif hukum progresif san maqashid al-

syariah. Adapun hak politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

hak untuk dipilih dalam pemilihan legislative. Dalam penelitian ini 

penulis menemukan kesimpulan bahwa hukum progresif berangkat dari 

asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. 

Kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu 

yang lebih luas, yaitu untuk keadilan, kemanfaatan, dan kesejahtraan. 

Adapun alasan peneliti memilih penelitian ini dikarenakan adanya 

kesamaan dalam pengambilan objek penelitian. 

  

                                                             
15

Indar Dewi, “hak politik mantan terpidana korupsi studi komparatif hukum progresif 

dan maqashid al-syariah”, Skripsi, (Jakarta: Fakultas syariah dan hukum. jurusan tata negara, 

Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah Jakarta, 2019). 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIK 

Teori merupakan suatu gagasan yang digunakan untuk mempermudah 

pemahaman manusia melihat suatu fenomena. Dalam pembahasan bab ini, penulis 

ingin memaparkan sudut pandang teori yang akan dipergunakan pada penelitian 

terkait “pemenuhan hak politik narapidana pada pemilihan umum 2019”. 

A. Teori partisipasi politik 

Hobert McClosky seorang tokoh partisipasi pendekatan, menerangkan 

bahwa partisipasi politik merupakan gerakan tanpa pamrih yang dilakukan oleh 

warga negara dengan turut memberi sumbangsi dalam proses pemilihan umum, 

dengan serentak ataupun tidak serentak, dengan mode pembentukan kebijakan 

umum. Hal ini terkhusus pada aktivitas-aktivitas yang bertujan guna 

mempengaruhi pertimbangan pemerintah. 

Partisipasi bersifat tersendiri dan beramai-ramai, sistematis atau 

terstruktur, dan terarah, dengan aman atau rusuh ,valid atau tidak valid, efisien 

atau tidak efisien.
16

 

Ada dua faktor yang memengaruhi partisipasi politik seseorang yakni: 

“Kesadaran politik”, ialah memahami atau mengerti apa yang menjadi hak dan 

kewajiban sebagai warga negara.“Kepercayaan politik”, ialah keputusan individu 

sebagai warga negara tersebut percaya terhadap pemimpinnya. 

Partisipasi politik adalah kontribusi warga negara secara individu atau 

kelompok dalam kegiatan politik di berbagai tingkatan sistem politik. Para ilmuan 

komunikasi politik akan memandang bahwa keikutsertaan politik itu tidak lain 

dari pada pandangan dan tanggapan khalayak menjadi salah satu bentuk efek 

                                                             
16

.Miriam Budiardjo, “Dasar-dasar Ilmu Politik”  ( Jakarta: PT Gramedia Puataka Utama 

2008 ),h.368. 
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politik dari sosialisasi politik atau komunikasi politik, berdasarkan perspektif 

mekanistis
17

. 

Ada tiga faktor penentu oleh pemilih ketika memutuskan pilihan 

politiknya. Ketiga faktor itu amat mendominasi keputusan pemilih yaitu :  

pertama, kondisi awal pemilih. Kondisi awal pemilih yang dimaksud adalah 

karakter yang melekat dalam diri pemilih. Setiap individu mempunyai sistem 

nilai, keyakinan dan kepercayaan yang berbeda-beda. Kedua, faktor media massa 

yang mempengaruhi opini masyarakat. ketiga, faktor partai politik atau partisipan. 

Pemilih akan membandingkan track record, pamor, ide, pemikiran, dan kelas para 

tokoh partai politik dengan opini sendiri-sendiri. 

Partisipasi politik pada kenyataannya adalah tindakan yang bebas, penuh 

kesadaran tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari siapapun. Karena itulah, 

partisipasi politik terikat kuat dengan penafsiran mengenai pendidikan politik 

masyarakat atau pemilih. Partisipasi politik adalah pembatasan yang sepenuhnya 

dalam sebuah sistem politik yang demokratis. Sebuah sistem politik yang 

kondusif mengharapkan terbukanya metode-metode komuikasi politik sebagai 

bentuk partisipasi warga.  

Terbukanya saluran atau metode komunikasi politik sebagai tempat 

partisipasi politik menurut menurut Alfian akan menitik pesan-pesan politik yang 

berupa desakan, penolakan, pertolongan (aspirasi dan kepentingan) ke pusat 

pemrosesan sistem politik, dan hasil pemrosesan itu melahirkan umpan balik 

system politik. 

Dalam masyarakat Negara demokrasi, konsep partisipasi politik adalah 

kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan secara bersama untuk 

menetapkan tujuan masa depan dan menentukan calon pemimpin Negara. Pemilih 

                                                             
17 Anwar Arifin, “Perspektif ilmu politik”, (Jakarta ; PT Raja Gerindo Persada 2015), h. 77 
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dalam pemilihan umum akan memiih partai yang dianggap mampu mewakili 

suara dan aspirasi mereka. Semakin banyak pemilih memilih suatu partai maka 

terbuka luas peluang partai tersebut untuk menang. 

Partisipasi politik merupakan kegiatan-kegiatan individu yang mencakup 

tindakan  memilih dalam pemilihan umum, menghadiri kampanye, menjadi 

anggota partai, mengadakan hubugan dengan pemimpin Negara, anggota 

parlemen dan sebagainya. Partisipasi politik tersebut dapat dilihat renda, sedang, 

atau tinggi. Seseorang yang sudah memiliki pemahaman politik, ia akan memilih 

secara bebas dan bersih menurut hati nuraninya. Di Indonesia partisipasi politik 

dipengaruhi oleh budaya politik lokal. Dewasa ini pengaruh itu masih terkait yang 

mencirikan corak hubungan antara kekuasaan tradisional didasarkan kepada 

konsep patrimonial dan hubungan antara patron-client. Bagi masyarakat yang 

berpartisipasi seperti pemilihan umam atau tindakan yang lain, mereka 

berketentuan bahwa kegiatannya akan mendapatkan perhatian serius dari pihak 

yang berkuasa untuk menetapkan suatu kebijakan yang berfungsi untuk seluruh 

masyarakat.  

B. Teori Hak Asasi Manusia 

Dewasa ini persoalan hak asasi manusia dan perlindungannya adalah 

elemen penting dalam sebuah demokrasi yang menjadi isu menarik dan hangat 

untuk diperbincangkan di belahan dunia. 

“Hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada 

manusia  ( these rights derive from inherent   dignity of the human person ).” Hak 

ini berfundamen (fundamental) yang bersifat mutlak bagi manusia untuk 

dipergunakan sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita, bakat, serta martabatnya. 

Serta hak juga ditafsirkan bersifat “universal” yang bermakna setiap manusia di 



 

17 
 

muka bumi ini  memiliki kewenangan yang sama tanpa adanya perbedaan 

berdasarkan agama, gender,dan suku bangsa.
18

 

Di dalam demokrasi, partisipasi diumpamakan sebagai induk dalam 

demokrasi, karena konsep pada partisipasi berkaitan atas proses dan mekanisme 

politik yang demokratis. Terdapat dua pendekatan akan demokrasi yakni : 

“Pendekatan normative dan pendekatan empirik”. Pendekatan normatif  

merupakan pendekatan yang memusatkan  konsep demokrasi yakni kewenangan 

berada ditangan rakyat karena itu pemerintahan dilaksanakan “dari, oleh dan 

untuk rakyat”. Sedang pendekaatan empiirik merupakan sifat hukum yang nyata, 

wewenang rakyat secara utuh.yakni melaui Pemungutan suara di tempat 

pemungutan suara (TPS) adalah bentuk partisipasi politik yang paling minimal. 

Pemsembahan suara rakyat merupakan determinan keberhasilan para aktor 

politik dalam terpilih atau tidak terpilih menjadi anggota legislative, Presiden dan 

wakil presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilihan umum 

merupakan fasilitas bagi aktor politik untuk menduduki kekuasaan, tetapi yang 

lebih penting ialah mewujudkan apa yang menjadi cita-cita rakyat yakni 

kesejahtraan bersama. Pemilu diharapkan menjadi alat rakyat untuk memberikan 

amanahnya kepada pemimpin dan wakilnya yang sedang duduk sebagai penguasa. 

Independensi dalam hak sipil dan politik meliputi hak yang warga negara dalam 

berpatisipasi pada kehidupan politik. Hak politik menguatkan hak untuk 

menangkap sisi pada pemerintahan serta menyerahkan hak suara dalam pemilihan 

umum yang teratur dengan hak suara yang sama serta menyeluruh.
19
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 Miriam Budiardjo,” Dasar-dasar Ilmu Politik”, ( Jakarta: PT Gramedia Puataka Utama 

2008 ),hlm.211-212 
19

Penny Naluria Utami, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 
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Dalam pembahasan tentang pengaturan hak asasi manusia (HAM) terdapat 

dua yangsaling berkaitan erat, yaitu pasal 28I dan 28J. Keberadaan pasal 28J 

dimaksudkan untuk menagantisipasi sekaligus mengantisipasi pasal 28I. 

Pasal 28I mengatur beberapa hak asasi manusia yang tidak dapat dkurangi 

dalam keadaan apa pun termasuk di dalaamnya  hak untuk tidak dituntut atas 

dasar hukum yang surut. Adapun pasal 28J memberikan pembatasan yang 

diterapkan dengan undang-undang dan untuk menjamin pengakuan serta  

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan 

yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 

ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
20

  

1. Narapidana 

Agar dapat mendefiniskan lebih rinci menganai hak politik 

Narapidana, maka patut untuk kita ketahui dahulu definisi narapidana 

itu sendiri. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia memberikan 

penjelasan bahwa : “Narapidana adalah orang hukuman (orang yang 

sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum”.
21

 

Konsepsi hak asasi manusia mempunyai dua pengertian dasar, 

pertama yakni hak-hak yang tidak dapat  terpisahkan. Hak ini ialah 

hak-hak moral yang berakar dalam kemanusiaan setiap jiwa dan hak-

hak yang bertujuan guna menyelamatkan martabat setiap manusia. 

Kedua, yakni hak menurut hukum, diciptakan sesuai dengan sistem 

pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, secara nasional dan 

internasional. Adapun hak-hak ini adalah kesepakatan warga negara 

                                                             
 

20
Fajlurrahman Jurdi,”Hukum tata negara Indonesia”, (Jakarta: Kencana prenada 

2019),h.515. 
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Dahlan “Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan”, 2002:774, h.537. 
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sebagai orang yang diperintah  yang tunduk dan tertib pada hak-hak 

itu.
22

 

QS ali-Imran /3:159 

 

ىا۟ مِهْ حَىْلكَِ ۖ فٱَعْفُ  ِ لىِتَ لهَمُْ ۖ وَلىَْ كُىتَ فظًَّّا غَلِيظَ ٱلقْلَْبِ لََوفضَُّ هَ ٱللَّه فبَِمَا رَحْمَةٍ مِّ

ۚ ِ لْ عَلىَ ٱللَّه َ يحُِبُّ  عَىْهمُْ وَٱسْتغَْفرِْ لهَمُْ وَشَاوِرْهمُْ فىِ ٱلْْمَْرِ ۖ فإَذَِا عَزَمْتَ فتَىََكه إنِه ٱللَّه

ليِهَ   ٱلْمُتىََكِّ

Terjemahnya: 

 “Maka disebabkan oleh Rahmat yang besar dari Allah-lah ahlak 

kamu wahai Nabi menjadi lunak kepada sahabat-sahabatmu. Seandainya 

engkau menunjukan sikap kasar dalam ucapan dan tindakanmu , serta 

mempunyai hati yang keras, niscaya mereka akan pergi meninggalkanmu. 

Oleh karena itu maafkanlah kekurangan mereka dalam bersikap 

kepadamu. Mohonkanlah ampunan untuk mereka dan Allah. 

Bermusyawarahlah dengan mereka untuk membahas masalah-masalah 

yang perlu dimusyawarahkan. Kemudian apabila kamu sudah bertekad 

melakukan sebuah keputusan setelah bermusyawarah, maka kerjakanlah 

dan berserah dirilah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang yang berserah diri kepada-Nya, dan dia memberikan 

bimbingan serta dukungan-Nya kepada mereka.” 
23

 

 
Demi kesejahtraan umat seorang pemimpin hendaknya 

bermusyawarah dengan rakyatnya mengenai apa yang mereka akan 
lakukan terhadap nusa dan bangsa. 

2. Pembenahan warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan 

Sampai sekarang masih banyak kita jumpai opini mayoritas publik 

bahwa tahanan tidak memperoleh hak-hak yang cukup atau sesuai, perkara 

ini dapat kita lihat pada fakta yang kita jumpai dalam kenyataan bahwa 

seorang tahanan atau terpidana sangat bersalah. Penilaian ini jelaslah 
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Syahruddin, “Pemenuhan Hak Asasi Manusia warga binaan pemasyarakatan dalam 

melakukan hubungan biologis suami istri”, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum 

Universitas Hasanuddin. Makassar. 2010.h 11. 
23 https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-159 diakses pada tanggal 11 november 2020 pukul 06:55 

https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-159


 

20 
 

kontradiktif pada asas yang merujuk pada sistem pemasyarakatan, 

sebegaimana yang telah disusun didalam “UU No. 12 tahun 1995” perihal 

pemasyarakatan, terkandung hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh 

seorang tahanan, tanpa mengacu akan hukuman yang diterima ataupun 

tindak pidana yang telah dilakukan. tahanan yang dijatuhi sanksi penjara 

ialah perorangan yang setengah dari hak nya dibatasi khususnya kebebasan 

bergerak. Di Indonesia pelimpahan atau ganjaran pidana dengan maksud 

membina tahanan di lembaga pemasyarakatan tidak sekedar penjara tapi 

guna melaksanakan daya penyembuhan atau pembaharuan dan reintegrasi 

sosial tahanan sebagai warga binaan pemasyarakatan. Jika  seorang 

tahanan diberikan pidana penjara dan pembalasan, maka belum tentu 

tahanan tersebut menginsafi penyimpangan yang sudah dilakukan.
24

 

C. Kerangka Berpikir 

Pada kerangka berpikir ini, penulis ingin mencoba mengilustrasikan 

bagaimana garis besar penyaluran hak politik dalam kontentasi politik  Pemilu 

2019 di Lembaga pemasyarakatan kelas 1 Makassar. Hal ini diharapkan dapat 

menjadi referensi atau rujukan pada setiap pemilihan umum ataupun pemilihan 

kepala daerah terhadap pentingnya pemenuhan hak politik untuk terpidana selaras 

atas hak yang diberikan negara melalui kontitusi. 
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Skema  berfikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berpikir. 

 

  

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 

Partisipasi Narapidana Sudah Cukup Baik 

(Aktif) Dapat Dilihat Dari Tingginya 

Jumlah Narapidana Dalam Memberikan 

Hak Suara 

Hak Politik Narapidana Terpenuhi 

Sepanjang Narapidana Memenuhi 

Syarat Untuk Memilih Dan Terdaftar 

Sebagai Daftar Pemilih Tetap  

Partisipasi Politik 

Ikut Serta Dalam Kontestasi Pemilu 

Serentak 

Pemenuhan Hak Politik 

Penyaluran Hak Suara 

HAK-HAK NARAPIDANA 

LEMBAGA PEMASYARAKATAN 

KELAS 1 MAKASSAR 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis 

penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu 

masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu 

gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.
25

 Penelitian deskriptif ini akan 

di gunakan dalam meneliti hak-hak politik narapidana pada pemilu 2019. 

Menurut Dezi dan Lincoln penelitian kualitatif lazim menelaah hal-hal 

yang berada dalam lingkungan alamiahnya, berusaha memahami atau menfsirkan, 

fenomena berdasarkan makna-makna yang orang berikan kepada hal-hal 

tersebut.
26

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara 

metodologi politik, yakni mengumpulkan informasi dengan melakukan observasi 

serta wawancara terhadap informan berdasarkan dari fenomena-fenomena yang 

diamati atau tingkah laku manusia meliputi dengan apa yang dikatakan dan 

diperbuatnya. 

B. Lokasi penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi Lembaga permasyarakatan kelas 1 

Makassar. 
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C. Objek penelitian 

Objek penelitian yang dimaksud di sini adalah menganalisis suatu 

individu, keadaaan atau kelompok tertentu dalam pemenuhan dan partisipasi 

politik. 

D. Jenis Dan Sumber Data 

Dalam penelitian kuantitatif, dikenal populasi dan sampel, sementara pada 

penelitian kualitatif sebagai pengganti keduanya disebut unit analisis, yaitu 

informan penelitian. Unit analisis selanjutnya memiliki kriteria tertentu sehingga 

data yang diperoleh tepat, kredibel dan representative, dengan tidak menentukan 

besaran ukuran informan dengan menggunakan perhitungan statistik.
27

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sumber data penelitian ini pada prinsipnya 

terdiri dari dua bagian yaitu: 

1. Data primer 

Data primer yaitu suatu data yang didapatkan dari hasil penelitian 

lapangan yang diperoleh secara langsung dari informan atau narasumber. 

Data yang diperoleh langsung dari informan yang erat kaitannya dengan 

masalah yang diteliti ialah hak-hak politik narapadina pada pemilu 2019.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen.
28

 Dalam penelitian 

ini, data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang 

berhubungan dengan hal-hal yang diteliti berupa: Dokumentasi, Buku, 

Majalah, surat kabar serta Literatur-literatur lain yang berkaitan dengan 

masalah penelitian.  
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Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 50. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam sebuah penelitian, peneliti umumnya menggunakan beberapa 

teknik untuk memperoleh data. Peneliti secara selektif memilih dan menggunakan 

teknik yang tepat sesuai arah penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka tiga 

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara 

mendalam, dan dokumentasi. 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

dilakukan penelusuran internet (internet surfing) dan penelitian lapangan (field 

research). Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat 

primer dengan teknik sebagai berikut: 

1. Observasi  

 Penelitian ini dimulai dengan mengamati pola kehidupan khususnya 

yang berkaitan dengan hak politik narapidana di lembaga permasyarakatan 

kelas 1 Makassar. Observasi atau pengamatan yang dilakukan adalah 

mengamatti kegiatan keseharian dengan manusia dengan menggunakan 

pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya 

seperti telinga, penciuman, mulut dan lainnya. Observasi adalah 

kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil 

kerja pancaindra mata serta dibantu panca indra lainnya. Yang dimaksud 

diatas adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data 

penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.
29

 Dalam kegiatan 

observasi ini langkah-langkah yang dilakukan antara lain:. 

a. Mengamati sikap narapidana lembaga permasyarakatan kelas 1 

Makassar. 
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b. Mengunjungi anggota Lapas dan Narapidana sambil meminta 

keterangan seperlunya sesuai data yang dibutuhkan. 

 

2. Wawancara  

 Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada 

informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan 

alat perekam. Teknik wawancara juga dapat digunakan pada responden 

yang buta huruf atau tidak terbiasa membaca dan menulis, termasuk anak-

anak. Wawancara juga dapat dilakukan dengan melalui telepon
30

. 

a. Wawancara terstruktur 

Wawancara terstruktur lebih sering digunakan dalam penelitian 

survei atau penelitian kuantitatif, walaupun dalam beberapa situasi, 

wawancara terstruktur juga dalam penelitian kualitatif. Wawancara 

bentuk ini sangat terkesan seperti interogasi karena sangat kaku, dan 

pertukaran informasi antara peneliti dengan subyek yang diteliti 

sangat minim. Dalam melakukan wawancara tersetruktur, fungsi 

peneliti sebagian besar hanya mengajukan pertanyaan dan subyek 

penelitian hanya bertugas menjawab pertanyaan saja. Terlihat adanya 

garis yang tegas antara peneliti dengan subyek penelitian. Selam 

proses wawancara harus sesuai dengan pedoman wawancara 

(guideline interview) yang telah dipersiapkan. 
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b. Wawancara tidak terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan 

ketika penanya melakukan wawancara kepada narasumber dengan 

santai dan mengalir, sehingga terkadang objek yang diwawancarai 

tidak sadar kalau dia sedang dijadikan objek wawancara. Instrument 

yang digunakan dalam wawancara tidak terstruktur adalah catatan 

lapangan. Kelebihan dari teknik wawancara ini adalah pewawancara 

dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya. Kelemahannya adalah 

terkadang ada poin penting yang lupa atau justru tidak digali oleh 

pewawancara.
31

 

Selanjutnya, untuk memahami bagaimana pemenuhan hak dan 

partisipasi politik narapidana, maka diadakan penelitian metode 

wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan 

model tidak berstruktur, namun tetap menggunakan panduan 

pertanyaan agar memudahkan peneliti memperoleh data yang 

dibutuhkan. Oleh karena itu, tahapan pelaksanaan wawancara 

dilakukan peneliti antara lain: 

1. Bertemu calon informan dan menyampaikan tujuan penelitian 

yang akan dilaksanakan. 

2. Meminta kesediaan narapida untuk menjadi informan penelitian. 

                                                             
31

 Eko Prastyo, Ternyata Penelitian Itu Mudah, (Lumajang : Penerbit Edunomi 2015), 

h.34 



 

27 
 

3. Meminta informan agar menyediakan waktu dan tempat untuk 

kegiatan wawancara. 

4. Informasi wawancara yang diperoleh dari informan penelitian 

dikonfirmasikan dengan informan lainnya untuk membuktikan 

kebenarannya. 

5. Mencatat dan merekam wawancara dengan para informan 

penelitian. 

Teknik ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan tertentu yang 

disiapkan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menemukan permasalahan 

secara lebih terbuka, yakni pihak yang diajak wawancara di mintai 

pendapat dan ide-idenya  

3. Dokumentasi 

 Dokumetasi adalah pengumpulan data dengan cara mengalir atau 

mengambil data-data dari catatan, dokumetasi, administrasi yang sesuai 

dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh 

melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari komunitas yang diteliti. 

Yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat, majalah dan sebagainya.
32

 

 Dokumentasi sebagai salah satu teknik yang digunakan merupakan 

rangkaian kegiatan dalam rangka menunjang data penelitian sebagai 

sumber data skunder, digunakan sejak awal penyusunan perencanaan 
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penelitian, proses, dan akhir penelitian. Oleh karena itu, dokumentasi 

yang dimaksud terdiri dari: 

a. Melakukan penelusuran internet (internet surfing) 

b. Mengumpulkan sejumlah buku, artikel online, makalah, dan laporan 

hasil penelitian sebagai sumber bacaan/rujukan, digunakan sebagi 

acuan konsep kajian fokus masalah penelitian. 

c. Melakukan pengambilan gambar saat peneliti bersama 

subyek/informan penelitian. 

d. Mencatat hasil wawancara dengan para informan, dan mencatatnya 

kembali sebagai rekaman catatan kegiatan. 

F. Intrumen Penelitian 

 Dalam penelitian kualitatif, instrument kuncinya adalah peneliti. Peneliti 

harus memiliki sejumlah kecakapan atau kompetensi untuk melaksanakan suatu 

kegiatan penelitian. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrument utama dalam 

penelitian perlu didukung oleh beberapa alat bantu untuk kelancaran kegiatan di 

lapangan yaitu pedoman observasi dan pedoman wawancara. Kedua alat bantu 

tersebut digunakan untuk memperoleh dan mengungkapkan data yang diperoleh di 

lapangan, baik sebelum dan selama penelitian terlaksana.
33

 

G. Teknik Pengolahan dan Analisi Data 

 Analisis data merupakan suatu proses penyedarhanaan data yang mudah 

dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data dilakukan sejak awal penelitian hingga 

penelitian selesai. Untuk menganalisa data yang akan dikumpulkan dalam 

penelitian ini, maka digunakan teknik analisa kualitatif. Analisis ini juga 
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dimaksudkan agar kasus-kasus yang terjadi dilokasi penelitian dapat dikaji lebih 

mendalam dan fenomena yang ada dapat digambarkan secara lebih terperinci. 

Data yang sudah didapat selanjutnya diedit ulang dan dilihat kelengkapannya dan 

diselingi dengan klasifikasi data untuk memperoleh sistematika pembahasan dan 

terdeskripsikan dengan rpi. Menurut Soedjono dan Abdurahman, analisis ini 

adalah suatu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha 

menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.
34

 

Analisis ini dimaksudkan melakukan analisis terhadap makna yang terkandung 

dalam masalah yang hendak dibahas. 

Penelitian kualitatif berkaitan erat dengan sifat unik dari realitas sosial dan dunia 

tingkah laku manusia itu sendiri. Keunikan pendekatan ini bersumber dari hakikat 

manusia sebagai makhluk biologis, psikis, sosial dan budaya. Kompleks sistem 

makna tersebut secara konstan digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang 

dalam mengorganisasikan segenap sikap dan tingkah lakunya sehari-hari.
35

 

1. Pengolahan Data 

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan suatu teknik constant 

comparison, yaitu suatu usaha yang terus-menerus untuk menumbuhkan kategori-

kategori dan konsep-konsep lapangan berdasarkan kenyataan yang diperoleh, 

sebgai bangunan analisis. Dengan demikian, metode ini lebih banyak dikuasai 

oleh pengembangan analisis yang muncul di lapangan. Data yang muncul 

diklasifikasikan berdasarkan kategori-kategori dan sebagainya. Metode ini sangat 

memungkinkan bagi peneliti untuk tidak hanya mengumpulkan data, tetapi 

sekaligus menulis dan memberikan interpretasi terhadap data yang ada. 
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Untuk menelusuri pemenuhan hak politik Narapidana, dengan unsur-unsur 

pokok yang harus di telaah sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, digunakan metode penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam 

lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa 

dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.
36

 Dalam penelitian ini yang akan 

diamati adalah orang, yaitu para anggota masyarakat, khususnya umat islam, yang 

dalam hal ini terdiri dari kelompok substream dengan berbagai latar belakangnya, 

Dengan menggunakan metode kualitatif, maka data yang didapat lebih 

lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian 

dapat dicapai. Penggunaan metoe kualitatif ini, bukan karena metode ini baru, dan 

lebih “trendy”, akan tetapi memang permasalahan ini lebih tepat dicarikan 

jawabannya dengan metode kualitatif. Dengan metode kualitatif, fakta-fakta yang 

tidak tampak oleh indera akan diungkap, sehingga dapat diperoleh data yang lebih 

tuntas, pasti, sehingga memiliki kredibiliti tingi. 

2. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis 

untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Menurut Miles dan 

Huberman analisis terdiri dari tiga akur kegiatan yang terjadi secara bersamaan 

yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. 

Data yang sudah didapat selanjutnya diedit ulang dan dilihat 

kelengkapannya dan diselingi dengan klasifikasi data untuk memperoleh 

sistematika pembahasan dan terdeskripsikan dengan rapi.  Dari kegiatan tersebut 

merupakan kegiatan yang saling berkaitan pada saat sebelumnya, selama maupun 
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sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun 

wawasan umum disebut anailis menurut Miles dan Haberman.
37

 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Setelah memilih data mana dan 

data dari siapa yang harus lebih dipertajam, maka data tersebut dapat 

dikelompokkan sehingga menjadi jembatan bagi peneliti untuk membuat 

tema-tema dalam laporan penelitian. Dalam proses pemilihan data, maka 

akan ada data penting dan data yang tidak digunakan.
38

 Langkah-langkah 

yang dilakukan adalah: 

1) Informasi wawancara yang diperoleh dari sejumlah informan dicatat 

dan dituangkan dalam bentuk catatan deskripsi hasil wawancara. 

2) Data yang telah dicatat dan ditabulasi diseleksi sehingga yang diambil 

hanya yang dianggap paling refresentatif untuk disajiakan sebagai data. 

3) Display Data (Penyajian Data) 

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan, yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data maka akan 
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memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
39

 

Langkah-langkah yang dilakukan adalah: 

1. Data yang telah diseleksi diinterpretasikan dan direlevansikan dengan 

data etik. 

2. Informasi yang diperoleh dari wawancara diinterpretasikan untuk 

memberikan gambaran/mendeskripsikan fokus-fokus masalah. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dasar dapat saja berlangsung saat proses 

pengumpulan data berlangsung, baru kemudian dilakukan reduksi dan 

penyajian data. Hanya saja yang perlu disadari bahwa kesimpulan yang 

dibuat itu bukan kesimpulan final. Hal ini karena setelah proses 

penyimpulan tersebut, peneliti dapat melakukan verifikasi hasil 

temuannya kembali kelapangan. Dengan begitu kesimpulan yang 

diambil dapat sebagai pemicu peneliti untuk memperdalam lagi proses 

observasi dan wawancaranya. Dengan melakukan verifikasi, peneliti 

dapat mempertahankan dan menjamin validitas dan relialibilitas hasil 

temuannya.
40

 Langkah-langkah yang dilakukan adalah: 

1. Mendeskripsikan fokus masalah yang sudah diinterpretasi dan 

dilakukan penarikan kesimpulan. 

2. Kesimpulan sementara direlevansikan dengan hasil observasi 

lapangan, sehingga diperoleh pemahaman masalah yang sesuai 

dengan kajian teoritis. 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: CV. Alfabeta, 

2009), h. 249. 
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Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial:Pendekatan Kualitatif dan 

Kuantitatif, Edisi Kedua (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009),  h. 151-152. 
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3. Melakukan penyimpulan akhir dan mendeskripsikannya sebagai 

hasil penelitian. 

H. Pengujian Keabsahan Data 

Penelitian kualitatif dapat dinyatakan sah apabila memiliki tingkat 

kepercayaan (credibility), ketralihan (fransfrability), kebergantungan 

(dependability), dan kepastian (confirmability). Berdasarkan kumpulan syarat 

tersebut, uji keabsahan data dalam penelitian selanjutnya dapat dijelaskan sebagai 

berikut.
41

 

Validas internal (credibility), yaitu ukuran kebenaran data yang 

dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan konsep penelitian dengan hasil 

penelitian. Oleh karena itu, peneliti melakukan tringulasi (peer debriefing) sumber 

dan metode, yaitu menganalisis data emik menjadi data etik. 

a. Validitas eksternal (keteralihan/transferability), interpretasi hasil 

penelitian dikomparasikan apakah bisa digeneralisasikan pada setting 

sosial yang berbeda tetapi mempunyai karakteristik yang sama atau tidak 

b. Kebergantungan (reabilitas/dependability), yaitu, hasil penelitian 

merupakan representasi dari rangkaian kegiatan pencarian data yang dapat 

ditelusuri jejaknya. Oleh karenaitu, auditkomisi pembimbing atas proses 

penelitian, mulai dari penentuan masalah, memasuki lapangan, 

menentukan sumber data, menguji keabsahan data, serta penarikan 

kesimpulan merupakan ukuran renilitas proses penelitian. 

c. Kepastian/pbyektivitas (comfirmability), dilakukan dengan dependability, 

untuk menguji keterkaitan hasil dan proses penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran umum kota Makassar 

 

Kota Makassar adalah sebuah kota madya dan sekaligus ibukota 

provinsi Sulawei selatan 

1.  Keadaan Geografi 

Kota Makassar merupakan ibukota dari provinsi Sulawesi-

selatan yang terletak di bagian selatan pulau Sulawesi yang dahulu 

disebut dengan ujung panjng, terletak antara 119⁰24’17’38’’ Bujur 

timur dan 5⁰8’6’19’Lintang selatan yang berbatasan Sebelah utara 

dengan Kabupaten Maros, Sebelah timur dengan Kabupaten Maros, 

Sebelah selatan Kabupaten Gowa dan Sebelah barat dengan Selat 

Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemirigan lahan 

0-2⁰(datar) dan kemiringan lahan 3-15�⁰ (bergelombang). Luas 

wilayah Kota Makasssar tercatat 175,77km persegi. Kota Makassar 

memiliki kondisi iklim sedang hingga tropsis memiliki  suhu udara 

rata-rata berkisar antara 26⁰C sampai dengan 29⁰C. 
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Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 

kecamatan dan 153 kelurahan dengan 885 RW dan 4446 RT. Diantara 

15 kecamatan tersebut , Ada 7 Kecamatan yang berbatasan dengan 

pantai yaitu kecamatan tamalate, kecamatan mariso, kecamatan wajo, 

kecamatan ujung tanah ,kecamatan tallo, kecamatan tamalanrea, dan 

kecamatan biringkanayya. 

Tabel 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No  
Kecamatan  Luas (Km2 

1 Tamalanrea  31,84 

2 Biringkanayya 48,22 

3 Manggala  24,14 

4 Panakkukang  17,05 

5 Tallo  5,83 

6 Ujung tanah 5,94 

7 Bontoala  2,10 

8 Wajo  1,99 

9 Ujung pandang  2,63 

10 Makassar 2,52 

11 Rappocini  9,23 

12 Tamalate  20,21 

13 Mamajang  2,25 

14 Mariso  1,82 

 Total  175,77 
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 Batas-batas administrasi Kota Makassar 

- Batas Utara : Kabupaten Pagkajene dan Kepulauan 

- Batas Timur : Kabupaten Maros 

- Batas Selatan : Kabupaten Gowa dan Takalar 

- Batas Barat : Selat Makassar 

 Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua 

bagian yaitu  

a. Bagian barat ke arah utara relative rendah dekat dengan pesisir pantai  

b. Bagian timur dengan keadaan topografi terbukti seperti di kelurahan 

antang Kecamatan Panakkukang. 

Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah ke bagian 

timur kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan di 

Kecamatan Biringkanayya Tamalanrea, Manggala, Panakkukang, dan 

Rappocini.
42

 

Dari gambran selintas mengenai lokasi dan kondisi geografis, Kota 

Makassar memang  sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi, 

Makassar menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien 

dibandingkan daerah lain. 

2. Jumlah dan pertumbuhan penduduk 

  Secara keseluruhan kepadatan Kota Makassar sebesar 

6.330jiwa/km2, namun konsentrasi wilayah yang paling padat 

penduduknya terdapat di lima kecamatan yaitu, Tallo, Bontoala, 
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 https://makassarkota.go.id/geografis diakses pada tanggal 7 September pukul 
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Makassar, Mamajang, dan Mariso yang kepadatan penduduknya 

berada di atas 20.0000jiwa/km2. 

Pada tahun 2001 pencari tenaga kerja tercatat sebanyak 23.294 

orang yang terdiri dari laki-laki 10.856 orang dan perempuan 12.438 

orang. Dari jumlah tersebut dapat dilihat bahwa pencari kerja menurut 

tingkat pendidikan terlihat bahwa tingkat pendidikan sarjana yang 

menempati peringkat pertama yaitu sekitar 52,56% 

3. Kondisi perekomomian daera 

  Sejalan dengan perkembangan Kota Makassar, kegiatan 

ekonomi juga semakin pesat ini ditandai dengan meningkatnya jumlah 

perusahaan perdagangan yang sekarang telah mencapai 14.584 unit 

usaha yang terdiri dari 1.460 perdagangan besar, 5.550 perdagangan 

menengah dan 7.574 perdagangan kecil. Kemudian terdapat 21 

industri besar dan 40 industri sedang yang terkosentrasi di kecamatan 

Biringkanayya dan Panakkukang masing-masing 5 unit. Sementara itu 

kawasan perdagangan utama Kota Makassar terdapat di Pasar sentral 

(Makassar Mall) sebagai pusat  dan wilayah panakkukang sebagai sub 

pusat pelayanan selain itu terdapat 2 Mall (Mall panakkukang dan ratu 

indah) dan kawasan-kawasan Somba Opu, sedangkan Jl. Jend. 

Sudirman, Jl. DR. Ratulangi cenderung berubah menjadi kawasan 

perdagangan. 

Perdagangan Kota Makassar cenderung maju, pusat-pusat 

perniagaan dari pasar-pasar tradisional, pasar grosir, sampai mall-mall 

modern berkembang pesat. Sektor perdagangan terkait erat dengan 

sector industry dan transportasi. Untuk mengantisipasi perkembangan 

industry dan tata kota, pemda telah menyediakan lahan untuk kawasan 
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industry seluas 200 hektar dengan nama PT Kawasan industry 

Makassar (KIMA) 

4. Keuangan daerah  

  Dari sisi penerimaan APBD Kota Makassar pada tahun 2001, 

Penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan merupakan 

yang terbesar yaitu sekitar 83% atau sekitar 284,4 milyar dari sekitar 

344,7 milyar, sedangkan penerimaan yang berasal dari pendapatan 

daerah menyumbang sekitar 13% atau sekitar 45,6milyar. Sedangakan 

penerimaan lain yaitu sebesar 3,1 milyar yang berasal dari penerimaan 

yang sah lainnya dan sisa anggaran tahun lalu sebesar 9,4 milyar. 

Dari sisi pengeluaran anggaran, naggran terbesar, 

diperuntukkan bagi belanja rutin yaitu hampir sekitar 80% atau sekitar 

278,1 milyar, sedangakan untuk belanja pembangunan , pembangunan 

yang cukup kecil dibandingkan dengan alokasi untuk belanja rutin, 

salah atu pertimbangan yang dipakai dalam menentukan kebijakan 

pengelolaan anggaran belanja seperti Belanja pembangunan 

difokuskan pada sector yang bersifat cost recovery. 

Penerimaan PAD Kota Makassar perlu ditingkatkan seiring 

dengan berlakunya UU tentang otonomi daerah melalui optimalisasi 

sumber-sumber pendanaan yang selama ini ada, selain berusaha 

menciptakan sumber-sumber pendanaan baru, baik dari penerimaan 

sector pajak maupun perusahaan daerah. 

 

B. Profil lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar 

 Lembaga pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan LAPAS 

merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap tahanan/narapidana 



 

39 
 

dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga pemasyarakatan 

merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemasyarakatan dinyatakan 

sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai 

suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi 

sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara warga binaan pemasyarakatan 

dengan masyarakat. 

Penghuni lembaga pemasyarakatan tidak hanya berisikan narapidana 

(napi) namun dapat pula diisi oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) 

bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih 

berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh 

hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan 

tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut dengan petugas pemasyarakatan 

atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan 

pertama kali digagas oleh Menteri kehakiman DR.Suhardjo pada tahun 1962 

dan kemudian ditetapkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 27 April 1964 

dan tercrmin didalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang 

pemasyarakatan. 

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas 

dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara 

berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak 

sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana 

menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak 

pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi 

diri, keluarga, dan lingkungannya.  
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Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem 

pembinaan bagi Narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, 

yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula 

institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara 

berubah menjadi lembaga pemasyarakatan berdasarkan surat instruksi Kepala 

Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. 

Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian kesatuan penegakan 

hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat  dipisahkan dari 

pengembangan konsepsi umum mengenanai pemidanaan. Narapidana bukan 

saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya. 

Dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan 

pidana, sehingga tidak harus diberantas. Suatu hal yang seharusnya diberantas 

yaitu factor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang 

bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban 

sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Lembaga pemasyarakatan sebagai 

ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk 

mencapai tujuan tersenut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan 

reitegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga pemasyarakatan tersebut, maka 

tetaplah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan 

dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam undang-undang ini 

ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.   

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan 

Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai Warga yang baik juga bertujuan untuk 

melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh 

Warga Binaan Pemaasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang 

tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sama halnya 
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dengan daerah-daerah yang tersebar di Indonesia, Sulawesi-selatan tepatnya 

Makassar pun memiliki lembaga pemasyarakatan yang berdomsili di Jalan 

Sultan Alauddin No. 191 Gunung Sari Makassar. Lembaga pemasyarakatan 

kelas 1 Makassar memiliki luas tanah 94.069 m2 yang status kepemilikannya 

adalah hak milik, sedangkan luas bangunan seluruhnya 29.610m2 

C. Visi dan misi Lembaga Lemasyarakatan kelas 1 Makassar 

 ViSI 

- Terwujudnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar 

- Tangguh dalam pembinaan 

- Prima dalam pelayanan 

- Unggul dalam pengamanan 

 Misi  

Meningkatkan pelayanan serta terwujudnya suasana aman dan tertib 

menuju tercapainya warga binaan yang berahlak mulia, berguna bagi 

keluarga, bangsa dan Negara 

Struktur organisasi Lapas kelas 1 Makassar menjelaskan bahwa 

adanya pekerjaan yang terstruktural (tersusun) yang telah ditetapkan kepada 

satu kepala yang mempunyai bebarapa anggota dalam pelaksanaanya. 

Penulis akan membahas tugas pokok dan fungsi unit kerja seksi 

pelayanan tahanan. Unit kerja pelayanan tahanan adalah salah-satu unit kerja 

di Lembaga Pemasyarakatan yang bersinggungan langsung dengan 

pemenuhan hak politik narapidana dalam membahas hak suara pada 

pemilihan umum 2019. Unit kerja ini terdiri dari tiga ub seksi diantaranya 

seksi registrasi dan bimbingan kemasyarakatan yang salah satu tugas pokonya 

melakukan pendataan tahanan dan narapidana ke dalam buku register dan 
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memasukkannya ke dalam data komputerisasi, sub seksi bimbingan 

kemasyarakatan yang memberikan bimbingan dan penyuluhan serta kegiatan 

lainnya kepada seluruh narapidana yang ada di Lapas kelas 1 Makassar. 

 Registator lembaga pemasyarakatan kelas 1 Makassaar, Bapak 

Muhammad Fauzan saat  ditemui di kantornya menyatakan bahwa saat ini 09 

September 2020 keseluruhan narapidana berjumlah 741 orang. Diantaranya 

berumur 17 tahun ke atas sebanyak 322 orang berdomisili Kota Makassar. 

Adapun dalam kontestasi politik pemilu 2019, mereka semua tanpa 

pengecualian mendapatkan hak suara untuk melakukan pemilihan dan 

sebanyak 322 memberikan hak suaranya.
43

 

Adapun kasus-kasus narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan 

kelas 1 Makassar per 09 September 2020 sebagai berikut:  

Persentase berbagai kasus Narapidana di Lapas kelas 1 Makassar  

Tahun 2020. 

Tabel 2 

NO.  MACAM-MACAM KASUS LAPAS KELAS 1 

MAKASSAR 

JUMLAH 

1 KORUPSI 43 

2 PENCURIAN 64 

3 PEMBUNUHAN 64 

4 PENCUCIAN UANG 2 

5 PERLINDUNGAN ANAK 60 

6 PENIPUAN 6 
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 Wawancara dengan bapak Muh. Fauzan registator lembaga pemasyarakatan kelas 

1 Makassar pada tanggal 8 september 2020 pukul 08:30 
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7 PENGGELAPAN 5 

8 PENGANIYAYAN 43 

9 PERAMPOKAN 3 

10 SENJATA TAJAM 7 

11 MEMALSU SURAT 1 

12 PENAGIHAN SURAT 1 

13 KUHP LAINNYA 2 

14 KDRT 7 

15 PERBANKAN 2 

16 KESUSILAAN 6 

17 PEMBAKARAN 1 

18 PERJUDIAN 1 

19 TERHADAP KETERTIBAN  1 

20 PORNOGRAFI 1 

21 DESERSI 1 

22 PENAGIHAN PAJAK 1 

23 PENGURUSAN BARANG 1 

 JUMLAH 322 

44
 

D. Pemenuhan Hak Politik Narapidana Pada Pemilu 2019 

Dalam pembahasan pemenuhan hak politik narapidana dalam pemilu 

2019, penulis membahas mengenai pelaksanaan pemilu terkait pemenuhan 

hak politik narapidana dalam memberikan hak suara pada pemilu 2019. 

                                                             
44 Sumber : Lembaga pemasyarakatan kelas 1 Makassar 
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Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak 

Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati 

melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan 

ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahtraan, 

kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Hak Asasi Manusia adalah hak 

dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat 

dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat sebagai  manusia yang 

bila tidak ada hak tersebut, mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak ini 

dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena 

pemberian masyarakat atau pemberian negara, maka hak asasi manusia itu 

tidak tergantung dari pngakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara 

lain. 

Hak asasi manusia diperoleh manusia dari penciptanya, yaitu Tuhan 

Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Pada setiap 

hak melekat juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus 

dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia. Dalam 

menggunakan hak asasi manusia, kita wajib memperhatikan, menghargai, dan 

menghormati hak asasi orang lain.
45

 

Dalam melaksanakan pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-

hak asasi pelaku kejahatan, tentu hal ini bukan hanya merupakan tugas 

institusi pemasyarakatan, melainkan juga merupakan tugas bersama 

pemerintah dan masyarakat. Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 

12 tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan menentukan bahwa : 

“ Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan 
batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan 
berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara 
Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas 
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 Miriam budiardjo, dasar-dasar ilmu politik, ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama 2008 ),h.464. 
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warga  binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, 
memperbaiki diri, dan tidak mengulagi  tindak pidana sehingga dapat 
diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan 
dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga 
negara yang baik dan bertanggung jawab.” 

Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai hak-hak politik narapidana 

pada pemilihan umum 2019 maka penulis lebih dulu ingin memaparkan 

gambaran mengenai hak politik memilih narapidana yang dalam hal ini 

menjadi fokus penelitian penulis adalah pemenuhan hak politik dan partisipasi 

narapidana, yaitu di atur dalam peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1999 

tentang syarat dan tata pelaksanaan Hak warga binaan pemasyarakatan. 

Dikatakan bahwa setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan 

negerinya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan 

bebas. Ketetuan ini menyatakan bahwa tidak seorang pun bisa dihalangi untuk 

turut serta dalam pemerintahanan negerinya. Baik itu masyarakat yang 

mempunyai keterbatasan dalam hal ini Narapidana. 

Partisipasi public itu biasa disalurkan baik secara langsung ataupun 

juga melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri melalui 

prosedur yang baik.  

Dalam undang-undang No. 32 Tahun 1999, pemenuhan hak politik 

memilih narapidana diatur dalam bab hak turut serta dalam pemerintahan, 

yakni diatur dalam pasal 43 ayat (1), dan (2), serta pasal 44 yang berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 43 

(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam 

pemilihan umum, berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan 

suara yang langsung, umujm, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Artinya: Narapidana berhak untuk mendapatkan haknya dengan 

perlindungan dan fasilitasi tanpa perbedaan atas dasar persamaan dari 

Negara. Dan aturan yang mendasari tersebut telat tersurat dalam pasal 

43. Di samping itu juga setiap warga negara harus mempunyai  hak 

dan kesempatan yang sama, sehingga Narapidana dapat ikut serta 

dalam pelaksanaan urusan pemerintah, baik itu secara langsung 

maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. 

(2) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan peerintahan. 

Artinya: sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah bahwa seorang narapidana maupun tahanan mempunyai 

hak-hak yang dapat terpenuhi walaupun mereka telah dalam masa 

penahanan. Mereka juga dapat ikut berpartisipasi dalam hal 

pemerintahan baik itu memilih ataupun dipilih. ini menjadi perhatian 

pemerintah, apalagi terpidana yang sudah menjalani masa hukum 

menjadi orang yang bebas dari status hukum astas dasar itulah mantan 

terpidana berhak jika ingin maju dalam pemihan. 

Orang yang sudah dihukum dinyatakan bersalah atas kesalahan itu 

tekah dihukum, setelah itu dia bebas. Dia punya hak politik, dan 

sejalan dengan hak asasi manusia. 

Pasal 44 

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan 

pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada 

pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, 

efektif, daan efisien, baik dengan lisan mapun dengan tulisan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Sejalan dengan pasal 19 (1) undang-undang (UU) No.10 Tahun 2008 

tentang pemilihan umum, dikatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak 

untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berkala murni, dengan hak 

pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara 

secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para 

pemilih. 

Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1999 tentang HAM, jaminan hak politik 

warga negara dalam hukum nasional, sega warga negara bersamaan 

kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintaha dengan tanpa terkecuali. 

Rumusan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa konstitusi kita 

mengakui prinsip equality before the law atau persamaan kedudukan warga 

negara dihadapan hukum. 

Berdasarkan ketemtuan diatas setiap narapidana yang memenuhi 

persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan adalah hak yang harus 

dipenuhi oleh pemerintah. Oleh karena itu, setiap narapidana yang telah 

memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud di atas, dan tidak 

diberikan hak-haknya merupakan salah satu pelanggaran terhadap peraturan 

perundang-undangan yang dilakukan negara sebagai negara hukum. 

Kelahiran konsep negara hukum ini memang dimaksudkan sebagai 

usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak 

menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas rakyatnya. Sehingga dapat 

dikatakaan bahwa dalam suatu negara hukum semua orang harus tunduk 

kepada hukum yang adil. Tidak ada seorangpun termasuk penguasa negara 

yang kebal terhadap hukum. Dalam hal ini konsep negara hukum sangat tidak 

menolelir baik terhadap sistem pemerintahan yang berhaluan anarkis. Dan 
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karena sistem negara totalier/dictator sering memperlakukan rakyat dengan 

semena-mena tanpa memperhatikan harkat martabat dan hak-haknya, maka 

perlindungan hak-hak fundamental dari rakyat menjadi salah satu esensi 

negara hukum. 

Narapidana juga manusia yang memiliki hak asasi manusia seberat 

apapun kejahatan yang telah mereka perbuat. Hak asasi narapidana yang dapat 

dirampas hanyalah kebebasan fisik serta pembatasan hak berkumpul dengan 

keluarga dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun dalam 

kenyataannya, para narapidana tidak hanya kehilangan kebebasan fisik, tapi 

juga kehilangan segala hak mereka. Penyiksaan bahkan pembunuhan, di 

dalam penjara dan tahanan bukan cerita langka. Hak-hak asasi mereka, baik di 

bidang sipil, politik, maupun ekonomi, sosial dan budaya sering dirampas. 

Sejarah menunjukan narapidana seringkali mendapatkan perlakuan 

yang kejam dan tidak manusiawi. Karena keprihatinan atas kondisi penjara 

dan tahanan., 26 Juni 1987 perserikatan bangsa-bangsa memberlakukan 

Konvensi 1948 menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang 

kejam dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Konvensi yang lazim disingkat 

dengan konvensi anti penyksaan ini juga diratifikasi Indonesi pada tahun 

1998. 

Konvensi anti penyiksaan melarang penyiksaan narapidana dan 

tahanan, disamping menyuarakan penghapusan semua bentuk hukuman yang 

keji dan merendahkan martabat. Namun juga menegaskan bahwa penyiksaan, 

apalagi pembunuhan , terhadap narapidana dan tahanan merupakan kejahatan 

terhadap HAM. 

Instumen Hak Asasi Internasional juga mentapkan standar minimum 

bagi perlindungan hak asasi manusia narapidana dan tahanan. Standar 
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minimum tersebut meliputi tidak boleh menyiksa ataupun menyakiti mereka 

dengan alasan apapun. Untuk mencegah penyiksaan dan perbuatan menyakiti 

nerapidana, maka penjara dan tempat-tempat tahanan harus terbuka bagi 

pemantau independen seperti komsi hak asasi manusia, palang merah 

internasional, ataupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat. 

Keterbatasan Narapidana tidak menghilangkan pemenuhan hak dan 

tanggung jawab Narapidana sebagai warga negara. Khusunya Narapidana 

yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Pemerintah 

memiliki tanggung jawab untuk memngurangi hambatan-hambatan yang 

dimiliki Narapidana sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam hak-hak 

politik dalam hal ini pemilihan umum tahun 2019. Sehingga pemerintah dapat 

meyediakan beberapa sarana dan fasilita yang dapat memudahlan 

narapidana.
46

 

Dalam memberikan hak-hak Narapidana maka pokok pembicaraan 

adalah bagaimana hak-hak Narapidan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai 

dengan peraturan yang berlaku, pada kenyataanya banyak didapatkan hal 

tersebut sering kali tidak menjadi perhatian dan terbengkalai oleh petugas atau 

apparat penegak hukum. Walaupun tersangka atau terdakwa berada dalam 

proses pemahanan, bukan berarti dapat diberlakukan sewenang-wenang. 

Meskipun penahanan seperti diketahui bahwa sebuah bentuk upaya paksa atau 

upaya memberikan efek jera kepada tersangka akan tetapi tidak serta merta 

menghilangkan harkat dan martabat manusia.
47
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 Jurnal Muhammd hidayat (pemenuhan hak pengurangan masa pidana remisi pada 

lembaga pemasyarakatan kelas 1 Makassar) h.10 
47 Skripsi Fathul Rahman Kurniawan, “Hak Politik Narapidana pada Pemilihan 

Kepala Daerah Bulukumba Tahun 2015”, Skripsi (Makassar: Fakultas ilmu sosial dan ilmu 

politik. Jurusan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 2017).h.80 
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Pelaksanaan penahanan tidak dapat menghilangkan Hak asasi manusia 

baik itu yang sedang tersangkut suatu proses hukum, akan tetapi tidak dapat 

dipungkiri bahwa dilaksanakannya upaya penahanan terhadap tersangka atau 

terdakwa ada hak asasinya yang dibatasi namun demikian sepanjang 

berhubungan dengan hak yang perlu dilindungi utamanya hak kepentingan 

pribadinya yang sama sekali tidak boleh dikurangi dan harus dijamin oleh 

hukum sekalipun sedang berada dalam proses penahanan. Oleh karena itu, 

hukum harus senantiasa melindungi haknya untuk mendapatkan perlakuan 

yang adil dan beradab. Narapidana seharusnya diposisikan sederajat dengan 

masyarakat umum lainnya serta harus dihormati oleh setiap orang, 

khsususnya bagi yang melakukan penahanan
48

 

Adanya peratutan mengenai hak-hak narapidana, maka menurut 

pandangan penulis bahwa tidak ada alasan bagi seluruh petugas atau aparat 

yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makasssar untuk mengabaikan 

bahkan melanggar hak-hak narapidana oleh karenanya pemasyarakatan 

difungsikan sebagai sebagai tempat untuk merehabilitasi narapidana dalam 

berbagai bentuk kegiatan pembinaan. 

Serta patut untuk diketahui saksama bahwa hak-hak yang dimiliki oleh 

narapidana merupakan hak-hak dasar yang bersifat hakiki, oleh karena itu 

harus di hormati dan dihargai. 

Pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2019 menuai berbagai 

masalah yang membuat pemenuhan hak politik narapidana yang ada di lapas 

kelas 1 Makassar dalam hal ini memberikan suaranya atau turut serta dalam 

menentukan pilihannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena 

begitu banyaknya problematika terkait logistik pemilu, data pemilih, kapasitas 
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dan beban kerja petugas KPPS yang terlalu tinggi, dan merupakan pemilu 

serentak pertama yang memilih 5 calon sekaligus. 

Dari data Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar jumlah 

Narapidana sebanyak 322 orang usia 17 tahun ke atas dan semuanya tercatat 

sebagai daftar pemilih tetap (DPT). Yang ada di TPS Khusus di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar.
49

 

Lembaga pemasyarakatan kelas 1 Makassar  bekerja sama dengan 

komisi pemilihan umum Kota Makassar berupaya untuk meningkatkan 

pengetahuan dan kesadaran Narapidana tentang pemilu dengan cara 

a. Mengadakan kegiatan sosialisasi dimana sosialisasi yang 

dilaksanakan oleh KPU Kota Makassar sebanyak 5 kali guna 

meningkatkan pengetahuan Narapidama 

b. Lembaga pemasyarakatan sendiri berupaya mensosialisasikan 

pemilu dengan cara sendiri yaitu dengan seluruh narapidana 

melakukan nonton bersama di area lapas terkait pentingnya 

memberikan suara dalam pemilihan umum. 

Lembaga pemasyarakatan diharapkan sebagai wadah bagi warga 

binaan untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai 

pembinaan dan keterampilan. Berbagai kegiatan yang dilakukan dan diberikan 

oleh petugas lembaga pemasyarakatan hendaknya mempercepat proses 

resosialisasi
50

 

Dalam proses pemilihan umum berlangsung, agar narapidana ikut 

andil di dalamnya maka KPU Kota Makassar melakukan sosialisasi di 
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 Sumber : Lapas kelas 1 Makassar tahun2019  
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 Fathul Rahman Kurniawan, “Hak Politik Narapidana pada Pemilihan Kepala 
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dalamnya bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar 

mengadakan 5 kali sosialisasi sebelum pemilu berlangsung. Sosialisasi dibagi 

menjadi beberapa tahapan yakni: ada sosialisasi umum dan sosialisasi khusus, 

sosialisasi umum diselenggarakan oleh KPU itu sendiri sedangkan Sosialisasi 

khusus diadakan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar. Semua 

dilakukan guna seluruh narapidana dapat menyalurkan hak suaranya 

meskipun bermukim di tahanan serta menyamaratakan masyarakat baik itu 

yang mempunyai keterbatasan dalam hal ini penahanan serta kurangnya 

pengetahuan masyarakat tentang bagaimana tata cara pencoblosan. Masih saja 

menimbulkan beberapa kendala yang mengakibatkan narapidana di Lapas 

kelas 1 Makassar tidak dapat memberikan hak suaranya. Hal ini dibenarkan 

Bapak Fufu Rezki (Registator Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar) 

 
“seluruh narapidana diberikan hak untuk menggunakan suaranya 

tanpa pengecualian sepanjang dia terdaftar sebagai wajib pilih. 
Disamping itu juga narapidana telah difasilitasi oleh KPU Kota 
Makassar bekerja sama dengan kami pihak Lapas dengan cara 
memberikan sosialisasi kepada semua narapidana baik itu yang sudah 
terdaftar maupun tidak terdaftar “.

51
 

Dalam kesempatan yang sama penulis juga mempertanyakan 

penyebab sehingga ada narapidana yang tidak terdaftar sebagai daftar pemilih 

tetap (DPT) di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Makassar, Beliau kembali 

menjelaskan bahwa : 

 
“.salah-satunya dek yang menjadi kendala banyak narapidana 

yang tidak mempunyai E- KTP, tapi inipun menjadi perhatian khusus 
bagi pihak KPU Bagaimana mereka bisa tetap menggunakan hak 
politiknya terbukti ke 322 narapidana tanpa perbedaan  mendapatkan 
penggilan untuk memilih” 
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 Wawancara dengan registator Lapas kelas 1 Makassar Bapak Fufu Rezki pada 
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Lebih lanjut sama penulis juga melakukan wawancara bersama panitia 

KPPS bapak Muh. Faizal ramdani  mengenai jumlah partisipasi narapidana 

dalam pemilihan umum 2019. 

Beliau dalam menyatakan bahwa: 

 

“..Semua tahanan dan narapidana dek di lapas kelas 1 Makassar 
mendapatkan hak yang sama. sebanyak 322 narapidana domisili 
Makassar dengan berbagai macam kasus memberikan hak pilihnya 
pada pemilu tahun lalu”

52
 

Melihat hasil wawancara di atas bahwa lembaga pemasyarakatan dan 

KPU Kota Makassar telah sangat berupaya guna seluruh narapidana yang 

bermukim di Lapas kelas 1 Makassar dapat ikut serta berpartisipasi dalam 

pemilihan umum. Pelaksaanaan pemilu dalam pandangan narapidana dalam 

lembaga pemasyarakatan kelas 1 Makassar membenarkan bahwa KPU kota 

Makassar dan dan Lapas telah memberikan kesempatan yang sama terhadap 

seluruh narapidana atau dengan kata lain tidak membedakan dalam proses 

pemilihan umum, pada pemenuhan hak suara narapidana. 

  

“kami semua disini diberikan kesempatan yang sama saat pemilu 
seperti halnya kita dek ikut memilih, kami pun disini juga sama, ikut 
memilih.”

53
 

Lembaga pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga 

berfungsi untuk melakukan program pembinaan terhadap para narapidana, 

dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang 

bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang 

berguna di masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan 

kualitas kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, 
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 Wawancara dengan panitia KPPS Lapas kelas 1 Makassar bapak Muh. Faizal 

Ramdani pada tanggal 7 september 2020 pukul 14:10  
53

 Wawancara dengan narapidana lembaga pemasyarakatan kelas 1 Makassar 8 
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professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan anak didik 

pemayarakatan.
54

 

Sesuai dengan hasil wawancara dengan pegawai lembaga 

pemasyarakatan kelas 1 Makassar ibu Rosmiati   

 

“Di dalam lembaga pemasyaraktan ,kami membina narapidana 
untuk disiplin dalam  berbagai hal,juga pihak petugas lembaga dan 
warga binaan menjalin komunikasi yang baik agar tercipta 
lingkungan yang kondusif, semua tahanan dan narapidana yang ada 
disini, semuanya mengikuti peraturan yang dibuat oleh Lapas itu 
sendiri, sehingga dalam pemilu ataupun pilkada tak seorangpun 
Narapidana yang melanggar atau berbuat kesalahan. Kalau masalah 
pemenuhan hak suaranya narapidana semua diberikan hak sama 
untuk memilih calonnya tanpa ada paksaan dari orang lain baik itu 
dari panitia Pilkada petugas Lapas, kita disini semua dek bekerja 
dengan professional dan membebaskan semua tahanan dan 
narapidana untuk memilih calonnya seperti waktu saya melihat 
antusias tahanan maupun narapidana mereka semua mempunyai 
pilihannya masing-masing yang akan mereka pilih”

55
 

Hak untuk memilih dalam pemilu, berlaku bagi seluruh warga binaan 

yang telah memenuhi persyaratan. Demikian juga bagi warga binaan 

pemasyarakatan. Meski berstatus sebagai tahanan atau pun sebagai 

narapidana, mereka tetap memiliki hak yang sama dalam politik. Tidak ada 

perbedaan status atau hak politik untuk semua warga negara, termasuk warga 

yang bermukim di Lapas. Narapidana dan tahanan tetap punya hak yang sama  

hak untuk memilih dan dipilih, kecuali telah dicabut hak politiknya menurut 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 
“… Iye dek kami disini  semuanya tanpa terkecuali mendapat 

panggilan  untuk ikut memilih pada pemilu tahun lalu, waktunya 
pemilihan serentak, kami juga cukup antusia unttuk pertama kalinya 
pemilihan umum kita memilih langsung 5 calon, meskipun ku akui 
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agak ribetki terlalu banyak di pilih tapi yaa disatu sisi saya 
senangji”.

56
 

Harus di akui bahwa melihat dari pemaparan salah-satu warga binaan 

mereka mempunyai semangat yang tinggi dalam pemilu/pilkada. Dan Ini akan 

menjadi perhatian bahwa pihak Lapas menjalin komunikasi yang baik dengan 

warga binaannya dan KPU memerhatikan hak politik narapidana. 

Kebebasan merupakan salah satu hak dasar semua individu dan setiap 

manusia berhak atas posisinya sebagai individu yang memiliki hak-hak dasar 

seperti bertindak, berpikir, dan beriteraksi dengan siapapun. Menurut Hobbes 

kebebasan manusia adalah hak yang tidak boleh dilanggar. Namun, untuk 

menjaga keseimbangan kepentingan,  negara memiliki hak untuk mencampuri 

urusan masyarakat. Negara menganggap bahwa intervensi yang dilakukan 

adalah hak alamiah, karena memiliki alat kekuasaan yang dapat digunakan 

untuk menjamin dan menyiapkan kedamaian di antara anggota masyarakat.
57

 

Analisis tentang kriteria penjatuhan pidana tambahan berupa  

pencabutan hak pilih terhadap Narapidana, Kriteria dijatuhkan putusan 

terhadap narapidana dapat ditemui pada putusan Mahkamah konstitusi nomor 

14-17/PUU-V/2007 mengenai pengujian pasal 58 huruf f Undang-undang 

nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah terhadap Undang-undang 

Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur mengenai pencabutan 

hak pilih. Mahkamah Konstitusi mempersempit pemberlakuan putusan 

tersebut yang sebelumnya memuat dua syarat, yaitu tidak berlaku untuk 

kejahatan kealpaan ringan (culpa levis) dan tidak berlaku untuk kejahatan 
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karena alasan politik, di persempit oleh Mahkamah Konstitusi keberlakuannya 

yakni hanya untuk jabatan public yang dipilih (elevted official). 

Kriteria pencabutan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih 

seorang narapidana dapat disimpulkan yaitu dijatuhkannya pada terpidana 

yang memiliki jabatan atau posisi  politik yang dimana terpidana tersebut 

melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau 

kekuasaan yang ia miliki. Hal ini disebut korupsi politik, yang memiliki 

dampak lebih luas dari pada korupsi yang pada umumnya dikenal oleh 

masyarakat luas. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Fufu Rezki sebagai registator 

Lapas Kelas 1 Makassar. 

“.benar dikatakan ada undang-undang yang mengatur seorang 
narapidana bisa saja hak politiknya atau hak pilihmya dicabut, tetapi 
itu semua di putuskan oleh hakim, apakah narapidana tersebut 
mendapat sanksi tambahan berupa pencabutan hak pilih atau  
tidak..”

58
 

Dalam pemahaman penulis mengenai kajian korupsi politik yang 

terjadi di bebrapa negara modern, terlihat bahwa korupsi politik memiliki 

dampak lebih luas dibandingkan dengan korupsi yang dilakukan  oleh orang 

yang tidak memiliki posisi politik. Korupsi politik lebih berada dalam stadium 

untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Dari konstelasi 

penyalahgunaan kekuasaan dan kebutuhan ketertiban sosio-politik, menurut 

adanya peran control yang sepadan terhadap pelaksanaan kekuasaan. 

Kekuasaan pemerintah diberi mandate untuk mengatur dan mendistribusikan 

kekayaan negara, sehingga dalam proses pendistribusian tersebut selalu 

berpotensi adanya penyimpangan yang dilakukan oleh yang berwenang yaitu 

pemegang kekuasaan.
59
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Di samping itu juga pencabutan hak pilih Narapidana dalam perspektif 

Hak Asasi Manusia sangat menjunjung tinggi hak-hak warga negaranya 

termasuk ketika diadakannya pesta demokrasi atau pemilihan umum. Hak 

untuk memilih dan pemilih. Perlu diketahui bahwa pencabutan segala hak 

yang dimiliki atau diperoleh seseorang sebagai warga negara yang dapat 

menyebabkan kematian perdata tidak deperkenankan oleh UU. Hal ini diatur 

dlam pasal 3BW dan Pasal 15 ayat (2) konstitusi Republik Indonesia Serikat 

(KRIS) yang berbunyi 

 
“ Tiada suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata atau 

kehilanan segala hak-hak kewarganegaraan.”  

Hak sipil mengakui dan melindungi hak-hak yang paling fundamental 

dari seorang manusia berkaitan dengan martabatnya sebagai mahluk pribadi, 

sedangkan hak politik berkaitan dengan kehidupan public. 

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Fufu Rezki 

(Registator Lembaga pemasyarakatan kelas 1 Makassar) 

 
“kalau berbiacara pencabutan hak pilih seorang Narapidana 

khusunya yang dicabut hak pilihnya tidak melanggar HAM, karena 
kita bisa melihat ini termasuk dalam kategori hak yang bisa dilanggar 
oleh sang penegak hukum dan rasa keadilan masyarakat. Nah 
sekarang mungkin diterapkan pidana tambahan  berupa pencabutan 
hak pilih hanya untuk mencegah narapidana menyalahgunakan hak 
tersebut agar kejahatan serupa tidak terulang kembali.”

60
 

Beberapa kalangan yang kontra atau tidak setuju terhadap 

dijatuhkannya pencabutan hak pilih seorang narapidana. Bagi mereka 

pencabutan hak pilih adalah pelanggaran HAM yang telah diatur secara 

konstitusional. Hal itu masih dapat terbatahkan, sebab setiap hukuman atau 

pemidanaan pada dasarnya memang adalah pelaggaran HAM, tetapi 

pelanggarannya diperbolehkan, sepanjang berdasarkan Undang-undang 
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sebagai contoh penegak hukum atau penyidik yang melakukan penangkapan, 

penahanan,  dan perampasan harta benda yang berhubungkan dengan 

perbuatan yang digunakan sebagai bukti mengungkap suatu kasus adalah 

melanggar HAM, namun karena alasan tertentu yang dibenarkan berdasarkan 

KUHAP, maka hal itu bukan lagi terklasifikasi dalam pengurangan atau 

pelanggaran HAM. 

E. Proses partisipasi Narapidana dalam memberikan hak suaranya pada 

pemiliham umum tahun 2019. 

Partispasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. 

Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya 

keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut 

dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut 

serta menentukan isi keputusan politik.  

Dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan 

bahwa negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan 

diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah 

pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat 

ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah 

kenegaraan.
61

 

Untuk mengetahui bagaimana proses partisipasi politik Narapidana 

dalam pemilihan umum tahun 2019  di Lembaga pemasyarakatan kelas 1 

Makassar, penulis mengadakan wawancara dengan salah satu Narapidana 

yang juga sebagai tahanan pendamping  (Tamping) Lapas 

“ tahun lalu saya ikut memilih dek, saya juga membantu KPPS dari 
pihak lapas dan KPU  memngumpulkan teman-teman supaya waktu 
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sosialisasi semua mendapat gambaran tata cara memilih, dan mereka 
semua dapat menyalurkan suaranya.kita ketuhui bersama satu suara 
sangat berarti”.

62
 

Sesuai dengan wawancara diatas informan memiliki kesadaran politik, 

turut andil dalam membantu penyuluhan pemilu guna semua teman-teman 

warga binaan dapat berpartisipasi. Tersirat bahwa informan memiliki harapan 

besar agar yang menjadi pemimpin dan wakil nantinya dapat menjadikan 

Indonesia lebih baik . 

Berkaitan dengan itu, Miriam budiardjo mengatakan bahwa partisipasi 

politik merupakan kegiatan seorang atau sekelompok orang untuk ikut serta 

aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan memilih pemimpin, 

mempengaruhi kebijakan. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti 

memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, 

mengadakan hubungan dengan pejabat atau anggota parlemen dan 

sebagainya
63

 

Dari segi sikap dalam menetukan pilihan, penulis  bertanya kepada 

informan yakni narapidana lembaga pemasyarakatan kelas 1 Makassar apa 

factor yang  menjadi pengaruh dalam memberikan pilihan  

“ saya dek, yang paling berpengaruh dalam pilihanku itu kemarin, 
keluarga. Waktu Mereka besuk na tanyama calon yang ini mo pilih, 
bae ki orangnya dan lain-lain”

64
. 

Dari pemaparan informan menunjukkan bahwa pengaruh keluarga 

menjadi salah-satu factor yang cukup dominan dan tentu saja hal ini dianggap 

sangat wajar yang mana Narapidana bermukim dalam lapas mendapat 

infomasi terhadap calon pemimpin dan wakil rakyat dari keluarga yang 

sedang membesuk. 
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Latar belakang keluarga merupakan asal mula terbentuknya keluarga, 

yang didasarkan pada beberapa aspek kehidupan. Salah satunya adalah status 

sosial ekonomi. Status sosial ekonomi adalah kedudukan individu yang dilihat 

berdasarkan unsur ekonomi. Seperti unsur pendapatan, pendidikan, sosial dan 

agama. Tinggi rendahnya status ekonomi dalam keluarga sangat 

mempengaruhi intensitas komunikasi antar keluarga, intensitas komunikasi 

inilah yang juga akan berpengaruh kepada proses sosialiasi dan pilihan politik 

dalam keluarga.
65

 

Sebagai kelompok sosial yang melakukan sosialisasi politik pertama 

bagi kehidupan setiap individu, serta interaksi yang telah terjadi dalam kurun 

waktu yang panjang membuat keluarga merasa tidak menemukan masalah 

yang berarti dalam proses sosialisasi politik. Karena sejatinya setiap individu 

dilahirkan untuk menerima serta menanggapi segala informasi yang di 

dapatnya. Keberhasilan sosialisasi politik keluarga dalam mempengaruhi 

perilaku politik individu tentunya tidak terlepas dari komunikasi yang baik 

antara orang tua dengan anaknya. 

Menurut Apter, dalam tahapannya keluarga merupakan langakah 

pertama bagi individu dalam mempelajari politik.
66

 Baik disengaja atau tidak, 

segala tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa (orang tua) akan diserap 

dan disimpan dalam ingatan individu. Lalu kemudian seiring berjalannya 

waktu, semakain seringnya interaksi yang terjalin antara individu dan 

keluarga maka secara tidak sadar hal tersebut akan mempengaruhi individu 

dalam cara pandangnya terhadap sistem politik, reaksinya kepada isu-isu 

                                                             
65

 Endang sri indrawati, “status sosial ekonomi dan intensitas komunikasi keluarga 

pada penggung kidul semarang utara.” Jurnal psikologi IRT Universitas Dipenogoro 14 April 

2015. h. 52-57. 
66

 David E. Apter, pengantar analisis politik. (Jakarta: LP3ES, 1996), h.263. 



 

61 
 

politik yang sedang terjadi, serta bagaimana ia menentukan sikapnya dalam 

politik. 

Pada pemilihan umum, perilaku memilih dapat ditunjukkan dengan 

cara memberikan suara kepada calon kandidat sekaligus menentukan 

kemenangan bagi setiap calon kandidat yang ada secara langsung. Oleh 

karenanya dalam pemilihan umum, perilaku memilih juga merupakan bagian 

dari perilaku politik. 

Untuk itu penulis menanyakan kepada informan apa yang menjadi 

alasan untuk ikut berpartisipasi memberikan hak suara pada pemilu 2019 

“awalnya saya dek malasji ikut memilih, mau ja golput 
toh kebanyakan orang-orang yang sudah terpilih lupa mi sama 
pemilihnya tapi seperti ada dorongan dari luar diriku untuk 
saya harus ikut memilih, apalagi pemilu tahun lalu itu cukup 
heboh calon-calonnya”.

67
 

Secara umum perilaku merupakan reaksi yang dimiliki oleh seorang 

individu terhadap rangsangan diluar dirinya, seperti lingkungan. Setiap 

lingkunagan sosial memiliki norma, dan kepatuhan terhadap norma itu akan 

menghasilkan integritas yang dapat mengontrol prilaku individu, sehingga 

menekan individu untuk menyesuaikan diri. Karena pada pasarnya individu 

ingin hdup damai dalam lingkungan sosialnya.
68

  

Penulis melihat dari hasil wawancara tersebut sebagai bentuk  dari 

tanggung jawab warga negara untuk ikut sera dalam memberikan hak 

suaranya terhadap pemilihan umum yang berlangsung pada tahun 2019, 

meskipun sebelumnya menerima kekecewaan pada wakil yang telah duduk di 
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kursi pemerintahan. Hal ini menyangkut minat serta perhatian seseorang 

terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia tinggal. 

Situasi politik yang terjadi sekarang ini menjadi tolak ukur bahwa 

meskipun pemilihan umum telah dilaksanakan berulang setiap periode namun 

tidak sedikit pemimpin dan wakil rakyat yang telah terpilih menyalahgunakan 

kekuasaaan yang dimilikinya. 

Allah berfirman dalam QS al-Anfal /8:27  

 

                        

  

Terjemahnya:  

 

Ali ibnu abu talhah telah meriwayatkan dari ibnu abbas sehubungan 

dengan makna firman-Nya: dan janganlah kalian menghianati amanat-

amanat yang dipercayakan kepada kalian. Amanat artinya sesuatu 

yang dipercayakan oleh Allah kepada hamba-Nya yakni hal-hal yang 

fardu. Dikatakan ia takhunu janganlah kalian merusak amanat
69

. 

 

Adapun wawancara dengan narapidana lainnya, penulis kembali 

menanyakan apa yang menjadi factor pengaruh sehingga ikut berpartisipasi 

dalam pemilu. 

 
“disini kan kami kemarin disediakan tv untuk nonton bersama 

debate kandidat, saya lihat mi disitu figure nya ini calon bagaimana 
cara dia meyakinkan kalau dia bagus di pilih, dan caranya control 
emosi saat debat

70
”. 

Dalam diri pemilih, sosok sesorang calon pemimpin menjadi salah-

satu factor penentu ketertarikan untuk memilih. Dapat dilihat dari ketaatan 

dalam agama dan karakter yang dinilai dari tutur kata dan bahasa tubuh. 
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Media massa khusunya televisi juga memberi dampak dalam memberikan 

informasi terbanyak mengenai perkembangan politik terkini sehingga turut 

serta mempengaruhi pilihan dalam pemilihan umum tahun lalu. 

Lebih lanjut penulis menanyakan isu apa yang menjadi ketertarikan 

informan mengenai figure kandidat. 

“seperti yang kita saksikan dek, tahun lalu heboh sekali masa 
lalunya masing-masing calon presiden, adami yang di tamba-tambai, 
dikurangi, dikali tapi itu iya juga yang malah bikin ka penasaran benar 
atau tidaknya ini masa lalu calon, itu juga yang jadi bahan kalau 
cerita-cerita ka disini sama teman-teman”.

71
 

Tidak dapat dipungkiri bahasan mengenai sosok masa lalu calon 

pemimpin dan wakil rakyat menjadi daya Tarik tersendiri terhadap pemilih 

dalam menentukan pilihan. Sikap, perbuatan, atau  gerak-gerik di masa lalu 

menjadi isu yang dapat  menjadi bahan untuk menggandeng suara saat 

kontestasi politik berlangsung. Dalam kesempatan yang sama penulis 

menanyakan apakah berita televise atau media lainnya menjadi penentu 

pertimbangan informan dalam memberikan suara 

 

 “bukan penentu dek tapi sedikit menjadi penilaian
72

”. 

Terhadap isu, dan citra kandidat. Keyakinan inilah yang paling dekat 

pada keputusan suara karena itu memiliki dampak langsung dan sangat kuat. 

Semua keputusan yang telah dibuat oleh kepentingan diri sendiri. Sentiment 

secara khusus yang ada saat menonton berita dan media lainnya dapat 

memobilisasi banyak orang untuk memilih, seperti memmbangkitkan 

antusiasme. Dengan demikian, para calon yang dapat membagun emosi 

masyarakat yang kemudian Keputusan suara individu didasarkan pada sikap 
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keberpihakan, pendapat emosi tersebut ditunjukkan dalam bentuk perilaku 

memilih akan lebih dapat mendulang dukungan daripada calon yang sangat 

kuat menjabarkan visi dan misinya. 

Penulis kembali menanyakan bagaimana dengan pasangan calon yang 

memberikan uang atau sembako menjelang pemilihan, apakah juga cukup 

menjadi penilaian atau pengaruh 

“kalau situasinya saya diluar lapas, tentumi berpengaruh sekali 
dek, tapi kan saya sekarang posisinya dalam lapas, tidak ada 
serangan fajar disin. ,disini tidak ada tim sukses masuk dan juga 
pegawai lembaga tidak pernah sama sekali kasih kita arahan untuk 
siapa di pilih karena kita tahu itu melanggar, berbeda dengan 
keluarga ku dirumah, dia mungkin dapat dari calon ini dan itu.”

73
 

Cara lain dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap pemilihan 

umum melalui penguatan partai politiknya. Argumentasinya bahwa partai 

politik tentunya diwajibkan melakukan pendidikan politik, bukan menjadi 

partai politik yang mengarahkan pada politik instant, yaitu pemberian uang, 

ketika pola atau cara ini masih diproduksi secara trus menerus, bisa dipastikan 

nilai dan pemahaman masyarakat terhadap partisipasi mengecil hanya 

dihargai dengan uang semata bukan melalui kesadaran. Implementasi 

partisipasi politik masyarakat seharusnya anggota masyarakat merasa tidak 

lagi menjadi obyek dari kebijakan pemerintah tetapi sepatutnya mewakili 

masyarakat sendiri untuk kepentingan bersama. Cara partisipasi politik dapat 

didefinisikan sebagai cara partisipasi politik dimana warga negara melakukan 

berbagai usaha untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan.
74

 

Di negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolah dari 

paham bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan 
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melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan 

masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang 

tampuk pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari 

penyelenggaraan kekuasaan politik yang abash oleh rakyat. Anggota 

masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui 

pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui 

kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalurkan atau sekurang-

kurangnya  diperhatikan, dan bahwa sedikit banyak dapat memengaruhi 

tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang 

mengikat. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka 

mempunyai efek politik. 

Dari penjelasana tersebut jelaslah bahwa partisipasi politik erat sekali 

kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya 

diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak  bersuara dalam 

penyelenggaraan pemerintahan.
75

 Sebagai pemilik hak suara dalam pemilihan 

umum, kita semestinya tidak menyia-nyiakan hak itu dengan imbalan uang 

yang sifatnya sementara, kita selayaknya memberikan suara kepada pemimpin 

dan wakil yang benar-benar tepat bukan malahan memilih untuk bersikap 

acuh tak acuh terhadap pemilu. sebagai generasi muda penerus bangsa, 

ditangan kitalah suatu bangsa bisa mempertahankan kemerdekaannya dan 

mewujudkan cita-cita. Menindak lanjuti hal tersebut, peneliti berusaha 

menggali informasi lebih lanjut kepada informan dalam bentuk bentuk 

partisipasi apakah ada kawan warga binaan yang mereka ketahui tidak 

melibatkan diri dalam pemilihan umum 
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“yang ku ketahui dek.. kawan-kawan semua ikut memilih.. 
meskipun bisa dikatakan ada diantara mereka yang kurang paham 
masalah politik atau  nda tertarik politik, mereka ikutji pemilihan”.

76
 

Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk partisipasi politik 

menunjukkan berbagai bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan pembedaan 

jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitas.orang yang mengikuti 

kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita 

waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri seperti 

memberikan suara dalam pemilihan umum. Dalam hubungan ini penulis 

beranggapan bahwa sebagian dari narapidana yang memberikan hak suaranya 

terdapat unsur suka rela dalam memberikan suara yang mana kendati mereka 

acuh tak acuh terhadap politik tetap ikut  serta berpartisipasi sebagai bentuk 

manifestasi waktu luang.  

Pesta demokrasi yang disebut dengan pemilihan umum benar 

merupakan ruang public yang memungkinkan individu berperan aktif bagi 

komunitasnya. Partisipasi politik penting karena warga negara telah 

menyerahkan hak berkuasa kepada lembaga politik melalui pemilu dan tidak 

boleh kehilangan hak untuk membela diri dari kemungkinan penyalahgunaan 

kekuasaan. Untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat, maka warga negara 

harus tetap mempunyai akses untuk berpartisipasi dalam pembuatan 

kebijakan. Setidaknya ada empat factor yang mengakibatkan rendahnya 

partisipasi pemilih yakni 1. Karena adanya kekecewaan pada institusi 

demokrasi yang terbentuk. Artinya, sebagian pemilih tidak percaya bahwa 

pilkada itu bisa mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Pemilih juga tidak 

percaya bahwa partai politik sekarang membawa kehidupannya menjadi lebih 

baik. 
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2. Juga adanya kekecewaan pada wakil yang sudah duduk di 

pemerintahan maupun calon yang akan duduk di pemerintahan. 

Setidaknya ada pemikiran bahwa kandidat ataupun pasangan calon 

tidak bisa mengubah apapun. Hal ini mucul karena secara factual yang 

diyakini pemilih, politisi saat ini dihinggapi penyakit suap. 

3. Adalah teknis administrasi kepemiluan yang mau tdiak mau juga 

mmbuat seseorang terpaksa golput, yakni tidak terdaftarnya yang 

bersangkutan dalam daftar pemilih tetap (DPT). 

4. Karena momentum pemilu yang ditetapkan sebagai hari libur, 

sehingga sesorang lebih memilih untuk liburan ketimbang memilih. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik 

seseorang adalah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah, yang 

dimaksud dengan kesadaran poltik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban 

sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang 

lingungan masyarakat dan lingkunga politik, menyangkut minat serta 

perhatian sesorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia 

tinggal. Sedangkan yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada 

pemerintah ialah penilaian sesirang terhadap kinerja pemerintah apakah ia 

menilai pemerintah dapat dipercaya dan pro terhadap rakyat atau tidak. Selain 

itu factor lain yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang diantaranya 

adalah, pendidikan, jenis kelamin, dan profesi.
77
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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan yang dapat ditarik 

dari hasil penelitian hingga hasil analisis yang didapatkan oleh 

penulis.Menjelaskan secara singkat mengenai pemenuhan hak politik dan 

partisipasi politik narapidana lembaga pemasyarakatn kelas 1 Makassar. 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di lembaga 

pemasyarakatan kelas 1 Makassar 

1) Mengenai pemenuhan hak politik narapidana adalah pemenuhan hak 

politik, seluruh narapidana yang bermukim di Lapas diberikan hak 

memilihnya pada pemilihan umum tahun 2019. Sepanjang narapidana 

memenuhi syarat untuk memilih dan telah terdaftar sebagai daftar 

pemilih tetap (DPT).Pihak komisi pemilihan umum (KPU) dan pihak 

lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Kelas 1 Makassar telah sangat 

berupaya agar hak untuk memilih, ikut serta dan berpartisipasi dalam 

pemilihan umum terpenuhi.  Secara umum dapat dikatakan berjalan 

dengan baik jika dilihat dari pemenuhaan hak politik dan tingkat 

partisipasi warga binaan pemasyarakatan.  

2) Adapun mengenai partisipasi warga binaan pemasyarakatan kelas 1 

Makassar jika dilihat secara definisibahwa partisipasi politik adalah 

kegiatan-kegitatan sukarela dari masyarakat melalui mereka 
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mengambil bagian dalam proses pemilihan baik secara langsung 

maupun tidak langsung, maka dapat dikatakan bahwa warga binaan 

pemasyarakatan kelas 1 Makassar sudah cukup ikut serta dalam proses 

pemilihan umum, namun hanya pada tahapan ikut serta dalam 

memberikan hak suaranya ketika pemungutan suara berlangsung. 

Sementara itu peneliti memahami bahwa secara sederhana partisipasi 

politik biasa diartikan sebagai keikut sertaaan secara sadar untuk 

berpartisipasi dalam pemilihan umum. 

B. Saran  

 Diharapkan kepada pemerintah agar kiranya lebih jeli dalam 

memberikan sosialisasi dan pemahaman politik kepada seluruh lapisan 

masyarakat sehingga mereka dapat ikut serta aktif dalam partisipasi politik 

baik dalam pembrian suara, mengikuti kampanye, dan lain sebagainya.  

Untuk masyarakat kiranya menumbuhkan rasa cinta tanah air sehingga 

turut andil dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan terutama berpartisipasi dalam 

politik yakni memberikan hak suaranya baik pada pemilihan umum dan 

pemilihan kepala daerah, dengan demikian kelangsungan kehidupan 

perpolitikan di negara kita dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang 

kita cita-citakan bersama. 

Untuk KPU walaupun sudah cukup baik akan tetapi harus bisa 

menjadi lebih baik lagi dalam pemilihan umum berikutnya, diharapkan dapat 

memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk lebih proaktif mengambil 

bagian dalam menyalurkan aspirasi politiknya. 
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