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ABSTRAK 

Nama : Andi Rika Nur Rahma 

Jurusan : Ilmu Politik 

Judul Skripsi : Rekrutmen Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di Kabupaten 

Gowa pada Pileg 2019 

 

 

 Skripsi ini membahas tentang pola rekrutmen yang dilakukan Partai Keadilan 

dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Kabupaten Gowa dalam merekrut calon anggota 

legislatif untuk pemilihan umum 2019. Penelitian  ini dilatarbelakangi karena Partai 

keadilan dan Persatuan Indonesia menjadi salah satu peserta pemilu tahun 2019 di 

Kabupaten Gowa hanya mengisi calegnya di 1 dapil dengan jumlah 6 orang, 4 laki-

laki dan 2 perempuan. Adapu tujuan dari penelitian yang dikakuakan adalah 

mengetahui bagiamana pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh PKPI DPK Gowa 

dalam merekrut calon anggota legislatif. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan informan 

yang meliputi Ketua PKPI DPK Gowa, Ketua KPU Kab. Gowa, Pengamat Politik 

dan Caleg PKPI DPK Gowa dengan menggunakan teknik sampling purposif. Adapun 

sumber data yaitu data primer dan sekunder. Analisis data yaitu reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tehnik pengumpulan data dilakukan 

dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teori yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Teori Rekrutmen Politik, Teori Perwakilan, dan Peran dan 

Fungsi partai politik. 

 Hasil penelitain ini menunjukkan bahwa pola rekrutmen Partai Keadilan dan 

Persatuan Indonesia pada pemilihan umum tahun 2019 terhadap calon anggota 

legislatif adalah pola rekrutmen potilik terbuka. Dalam sistem ini partai parsatuan dan 

keadilan indonesia menerimana setiap kalangan yang ingin mendaftarkan diri  

sebagai calon legislatif tanpa sebuah syarat-syarat yang memberatkan, tanpa kecuali 

mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan 

pemerintahan. Adapun penyebab mengapa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 

menempatkan anggotanya hanya pada satu dapil yakni dapil tujuh itu dikarenakan 

terlambatnya masuk sebagai peserta pemilihan umum pada tahun 2019 dan juga 

kurannya pendaftar perempuan sebagai caleg. Karena pemenuhan kuota perempuan 

30% sangat penting dalam pemilihan umum.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Partai politik pertama kali lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan 

meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta 

diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan 

berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah dipihak 

lain. Pada awal perkembangannya, akhir dekade 18-an di negara-negara Barat seperti 

inggris dan Prancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik 

dalam parlemen.
1
 

Di Indonesia, kemunculan partai-partai politik tak lepas dari terciptanya iklim 

kebebasan yang luas bagi masyarakat pasca-runtuhnya pemerintah kolonial Belanda. 

Kebebeasan tersebut memberikan ruang dan kesempatan pada masyarakat untuk 

membentuk organisasi, termasuk partai politik. Cikal bakal dari terbentuknya partai 

politik di Indonesia adalah lahirnya Budi Utomo yang merupakan perkumpulan kaum 

terpelajar. Perkumpulan ini merupakan bentuk dari studie club, perkumpulan sosial 

ekonomi, dan organisasi pendidikan. Setelah Budi Utomo lahir, muncullah dua 

organisasi yang disebut-sebut sebagai partai politik pertama di Indonesia, yaitu 

Sarekat Islam dan Indiche Partij. Munculnya kedua organisasi tersebut merupakan 

                                                           
1
 Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di 

Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 1. 
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ncaman bagi Budi Utomo, karena banyak anggotanya yang pindah kedua organisasi 

tersebut.
2
 

Partai politik merupakan instrumen yang tak terpisahkan dari sistem 

demokrasi di negara manapun di dunia ini. Tidak dapat dikatakan demokratis sebuah 

negara jika tidak ada partai politiknya di negara tersebut, karena pada hakikatnya 

partai politik merupakan manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk 

kelompok sesuai dengan kepentingannya. Keberadaan partai politik dapat dilihat 

sebagai suatu bentuk kebebasan hak asasi manusia serta keberadaannya sebagai suatu 

badan hukum. Kebebasan hak asasi yang dimaksud adalah kebebasan untuk 

berserikat dan hidup berorganisasi. Partai politik akan tumbuh dan berkembang 

seiring dengan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam berpolitik 

sehingga kehadiran suatu partai politik diharapkan mampu untuk mengakomodasi 

kepentingan mereka. Sesungguhnya, partai politik memiliki makna yang luas. Untuk 

mengetahui secara mendalam tentang makna dan bagaimana politik berjalan, maka 

alangkah lebih baiknya jika kita memahami berbagai pengertian partai, politik, dan 

partai politik yang dikemukakan oleh para ahli.
3
 

Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa partai juga berasal dari bahasa Inggris 

part, yang berarti bagian atau golongan. Kata partai menujuk pada golongan sebagai 

pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, 

agama, bahkan kepentingan. Pengelompokan itu bentuknya adalah organisasi secara 

umum, yang dapat dibedakan menurut wilayah aktivitasnya, seperti organisasi 

                                                           
2
 Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di 

Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis, h. 2. 
3
 Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di 

Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis, h. 8. 
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kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi 

politik. Dalam perkembangannya, kata partai lebih banyak diasosiasikan untuk 

organisasi politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak dibidang politik. 

Berdasarkan konsep partai yang dikemukakan  oleh jimly Asshiddiqie tersebut, maka 

dapat dipahami bahwa kata partai memiliki arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, 

partai adalah pengelompokan masyarakat dalam suatu organisasi secara umum yang 

tidak terbatas pada organisasi politik. Sedangkan dalam arti sempit, partai adalah 

partai politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak dibidang politik.
4
 

Miriam Budiardjo, yang mengatakan bahwa politik adalah bermacam-macam 

kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menetukan 

tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Miriam Budiardjo 

menyebutkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang 

anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan 

kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan 

politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-

kebijaksanaan mereka. Sedangkan menurut Sigmund Neumann dalam Modern 

Political Parties mengemukakan definisi sebagai berikut: partai politik adalah 

organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan 

pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dalam suatu 

golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.
5
 

                                                           
4
 Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di 

Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis, h. 9. 
5
 Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di 

Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis, h. 9-11. 
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Secara politik, ada kemungkinan orang menilai positif demokrasi secara 

normatif maupun praktis karena merasa terwakili dipolitik nasional ketika partai yang 

dipilihnya mendapatkan kursi di DPR atau ketika calon presiden yang dipilihnya 

menang, sehingga presiden terpilihnya dirasakan mewakili kepentingannya. 

Partisipasi dalam pemilu, keterwakilan di DPR, dan pilihan partai ternyata tidak 

punya hubungan dengan komitmen terhadap demokrasi. Mereka yang tidak memilih 

ataupun yang tidak, yang partainya memenangkan suara terbanyak ataupun tidak, 

ternyata tidak memengaruhi komitmen mereka pada demokrasi. Mereka sama-sama 

punya komitmen yang tinggi pada demokrasi sebagai sistem pemerintahan terbaik 

meskipun tidak ikut pemilu, tidak punya wakil di DPR, dan partainya mendapatkan 

suara lebih sedikit dalam pemilu tersebut.
6
 

Menurut Jimly Asshiddiqie pemilihan umum merupakan cara yang 

diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Asshiddiqie 

berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan. Di dalam praktik, 

yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di 

lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak 

atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara 

bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai dengan baik dalam 

jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relative pendek. Agar wakil-wakil 

rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil itu harus ditentukan 

sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum.
7
 

                                                           
6
 Saiful Mujani, dkk, Kuasa Rakyat: analisis tentang perilaku memilih dalam Pemilihan 

Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru, ( Jakarta :Mizan Publika, 2016), h. 61. 
7
 Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 3. 
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Pemilihan umum merupakan satu sarana untuk menilai kualitas demokrasi 

pada suatu negara, selain adanya berbagai macam kebebasan (kebebasan berpendapat, 

kebebasan pers, dan kebebasan dalam beragama) dan persamaan di depan hukum. 

Pemilu merupakan suatu arena kompetisi. Menang atau kalahnya suatu kandidat akan 

ditentukan oleh rakyat dengan menggunakan mekanisme pemungutan suara. 

Menentukan pilihan dalam pemilu merupakan hak setiap warga. Sebagai instrument 

sangat penting dalam rangka untuk memilih dan ikut menentukan para wakil 

sekaligus pemimpin rakyat yang akan duduk dalam pemerintahan, pemilu 

memberikan kesempatan bagi negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah yang 

benar-benar dianggap mampu untuk mengaspirasikan kehendak mereka. Wakil rakyat 

yang dihasilkan dari pemilu diharapkan mampu untuk merepresentasikan suara 

rakyat. Selain untuk menghasilkan pemerintahan yang representative dan 

bertanggung jawab, pemilu juga digunakan sebagai parameter penting dari proses 

transisi menuju konsolidasi demokrasi seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya.
8
 

Adapun ayat dalam al-Qur‟an mengenai demokrasi QS. Ali Imran/3: 159 dan QS. 

Asy-Syuura/42: 38 

 

                           

                             

         

                                                           
8
 Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di 

Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis, h. 49-52. 
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Terjemahnya: 

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 
dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka 
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang bertawakkal kepada-Nya.”

9
 

Pada ayat ini, tiga sifat dan sikap secara berurutan disebut dan diperintahkan 

kepada Nabi Muhammad saw. untuk dilaksanakan sebelum bermusyawara 

penyebutan tiga hal itu, dari segi konteks  turunnya ayat, mempunyai makna 

tersendiri yang berkaitan dengan perang uhud. Namun, dari segi pelaksanaan dan 

esensi musyawarah, ia perlu menghiasi diri Nabi saw. dan setiap orang yang 

melakukan musyawarah. Setelah itu, disebutkan lagi satu sikap yang harus diambil 

setelah adanya hasil musyawarah dan bulatnya nekad. Pertama, adalah berlaku 

lemah-lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras. Seseorang yang melakukan 

musyawarah apalagi yang berada pada posisi pemimpin, yang pertama harus 

dihindari ialah tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala, karena jika tidak, mitra 

musyawarah akan bertebaran pergi. Kedua, memberikan maaf dan membuka 

lembaran baru. Memaafkan adalah menghapus bekas luka hati akibat perlakuan lain 

yang dinilai tidak wajar. Ini perlu karena tiada muasyawarah tanpa pihak lain, 

sedangkan kecerahan pikiran hanya hadir bersama dengan sirnanya kekeruhan hati. 

Ketiga, yang bermusyawarah harus menyiapkan mentalnya untuk selalu bersedia 

                                                           
9
 Kementerian Agama Republik Indonesia,  Al Qur‟an Terjemah & Asbabun Nuzul, 

(Surakarta: CV. AL-Hanan, 2009) h. 71. 
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memberi maaf dan harus menyadari bahwa kecerahan pikiran atau ketajaman analisis 

saja belum cukup.
10

 Selanjutnya, dalam QS. Asy-Syuura/42: 38 

 

                         

    

Terjemahnya: 
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat 
antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami 
berikan kepada mereka.”

11
 

Yang mereka musyawarakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan 

mereka serta yang berada dalam wewenang mereka. Karena itu masalah ibadah yang 

sepenuhnya berada dalam wewenang Allah tidaklah termasuk hal-hal yang dapat 

dimusyawarakan. Di sisi lain, mereka yang tidak berwenang dalam urusan dimaksud 

tidaklah perlu terlibat dalam musyawarah itu, kecuali jika diajak oleh yang 

berwenang karena boleh jadi yang mereka musyawarakan adalah persoalan rahasia 

antar-mereka. Perlu diingat bahwa ayat ini turun pada priode dimana belum lagi 

terbentuk masyarakat Islam yang memiliki kekuasaan politik atau dengan kata lain, 

sebelum terbentuknya negara Madinah dibawah pimpinan Rasul saw. turunnya ayat 

yang menguraikan syura pada priode Mekkah menunjukkan bahwa bermusyawarah 

adalah anjuran al-Qur‟an dalam segala waktu dan berbagai persoalan.
12

 Adapun juga 

hadits yang berkaitan dengan diatas: 

                                                           
10

 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an, (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), hal. 314. 
11

 Kementerian Agama Republik Indonesia,  Al Qur‟an Terjemah & Asbabun Nuzul, h. 487. 
12

 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an, (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), hal. 178. 
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ىْظَهِيُّ أخَْبسََوبَ عِيسَى بْهُ يىُوسَُ حَدَّثىَبَ حَدَّثىَبَ إِسْحَقُ بْهُ إبِْسَاهِيمَ انْحَ 

الْْوَْشَاعِيُّ عَهْ يَصِيدَ بْهِ يصَِيدَ بْهِ جَببسٍِ عَهْ زُشَيْقِ بْهِ حَيَّبنَ عَهْ مُسْهِمِ 

ُ عَهيَْهِ وَسَهَّمَ  ِ صَهَّى اللََّّ بْهِ قسََظَتَ عَهْ عَىْفِ بْهِ مَبنِكٍ عَهْ زَسُىلِ اللََّّ

تِكُمْ انَّرِيهَ تحُِبُّىوَهُمْ وَيحُِبُّىوكَُمْ وَيصَُهُّىنَ عَهيَْكُمْ وَتصَُهُّىنَ  قبَلَ خِيبَزُ  أئَمَِّ

تِكُمْ انَّرِيهَ تبُْغِضُىوَهُمْ وَيبُْغِضُىوَكُمْ وَتهَْعَىىُوَهُمْ  عَهَيْهِمْ وَشِسَازُ أئَمَِّ

ِ أفَلَََ وىُبَبرِهُُمْ  ببِنسَّيْفِ فَقبَلَ لََ مَب أقَبَمُىا  وَيَهْعَىىُوَكُمْ قيِمَ يبَ زَسُىلَ اللََّّ

لََةَ وَإذِاَ زَأيَْتمُْ مِهْ وُلََتكُِمْ شَيْئبً تكَْسَهُىوهَُ فبَكْسَهُىا عَمَههَُ وَلََ  فِيكُمْ انصَّ

                                                        تىَْصِعُىا يدَاً مِهْ طَبعَتٍ 

                                                                              

Artinya: 

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Handlali telah 
mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami Al 
Auza‟I dari yazid bin Yazid bin Jabir dari Ruzaiq bin Hayyan dari Muslim bin 
Qaradlah dari „Auf bin Malik berkata, “ saya pernah mendengarkan 
Rasulullah saw bersabda: “ sebaik-baiknya pemimpin kalian adalah orang-
orang yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian, kalian 
mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Sedangkan sejelek-
jeleknya pemimpin kalian adalah kalian membenci mereka dan mereka 
membenci kalian, kalian mengutuk mereka dan merekapun mengutuk kalian.” 
Mereka berkata, “ kemudian kami bertanya, wahai Rasulullah tidakkah kami 
memerangi mereka ketika itu?” Beliau menjawab: “ tidak, selagi mereka 
mendirikan salat bersama kalian, tidak selagi mereka masih mendirikan salat 
diantara kalian. Dan barang siapa dipimpin oleh seorang pemimpin, kemudian 
dia melihat pemimpinnya bermakasiat kepada Allah, hendaklah ia membenci 
dari perbuatannya dan janganlah ia melepas dari ketaatan kepadanya.”

13
 

Dalam memilih pemimpin ataupun wakil rakyat bukan suatu hal yang mudah 

untuk dilakukan, banyak hal yang perlu dipertimbangkan maka dari itu perluhlah bagi 

kita untuk berkiblat pada ayat serta hadist diatas. Adapun pemilihan pileg dan pilpres 

serentak yang akan dilaksanakan tahun 2019 yang akan datang. Maka mulailah 

                                                           

13
Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Lu‟lu‟ Wal Marjan: Mutiara Hadist Sahih Bukhari Dan 

Muslim, (Jakarta: Aqwam Medika, 2016), No. 3447, h. 103. 
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partai-partai politik mengajukan diri sebagai peserta pemilu, adapun yang dimaksud 

dengan peserta pemilu ialah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah menyebutkan bahwa: peserta pemilu adalah partai politik dan 

perseorangan calon anggota DPD. Namun pengertian ini berbeda dengan apa yang 

tertera dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam undang-undang ini disebutkan disebutkan bahwa 

“Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, 

dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD” begitu 

juga dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan dengan frasa yang sama 

mengenai defenisi peserta pemilu. Definisi ini diulang kembali dengan Pasal 1 angka 

27 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang 

menengaskan bahwa “Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota 

DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk 

pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulan oleh partai politik, gabungan 

partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden.” Definisi yang terakhir ini 

menggabungkan subtansi dua undang-undang lama, yakni: “Undang-Undang Nomor 

42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. Prinsipnya peserta pemilu 

ialah partai politik dan individu yang dipilih oleh rakyat melalui mekanisme 

pemilihan langsung dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh 
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undang-undang. Partai politik menempatkan orang-orang (individu) yang 

mewakilinya di tiap-tiap daerah pemilih, sehingga peserta pemilu dari partai politik 

juga sebenarnya adalah individu yang diberi mandat oleh partainya.
14

 

Partai politik mendaftarkan masing-masing kader terbaiknya untuk menjadi 

wakil rakyat di berbagi Dapil. Di Kabupaten Gowa sendiri dari 15 partai politik yang 

ikut bersaing untuk menduduki kursi legislatif di tujuh Dapil, adapun Dapil I yaitu 

Somba Opu dengan jumlah penduduk 159.256 jiwa untuk Sembilan kursi. Dapil II 

yaitu Kecamatan Bontomarannu (36.332 jiwa), Manuju (15.579 jiwa), Pattallasang 

(27.026 jiwa) dan Parangloe (17.756 jiwa) jumlah enam kursi. Dapil III yaitu 

Kecamatan Tinggimoncong (22.284 jiwa), Tombolopao (30.114 jiwa), Parigi (13.836 

jiwa) dengan jumlah kursi empat. Dapil IV yaitu Kecamatan Tompobulu (28.314 

jiwa), Bungaya (18.231 jiwa), Biringbulu (36.906 jiwa) dan Bontolempangang 

(18.116 jiwa) dengan kursi berjumlah enam. Dapil V yaitu Kecamatan Bontonompo 

(42.070 jiwa), Bontonompo selatan (32.693 jiwa) empat kursi. Dapil VI meliputi 

Kecamatan Bajeng (67.408 jiwa), Bajeng Barat (26.334 jiwa) sebanyak enam kursi 

Dan dapil VII meliputi Kecamatan Palangga (116.098 jiwa) dan Barombong (44.597 

jiwa) sebanyak 10 kursi. Untuk Kabupaten Gowa tetap dibagi menjadi tujuh Dapil 

dan 45 kursi. 

Daftar nama partai dan jumlah caleg yang terdaftar di KPU Gowa:
15

 

1. Gerindra : 45 Caleg (28 L+ 17 P) 37,77% kuota perempuan. 

                                                           
14

 Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 178. 
15

 Waode Nurmin, “Daftar Nama Partai dan Jumlah Bacaleg yang Masuk di KPUD Gowa” 

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Daftar Nama Partai dan Jumlah Bacaleg yang 

Masuk di KPUD Gowa, http://makassar.tribunnews.com/2018/07/19/daftar-nama-partai-dan-jumlah-

bacaleg-yang-masuk-di-kpud-gowa.  
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2. NASDEM : 45 Caleg (28 L+ 17 P) 37,77% kuota perempuan. 

3. PDI P: 45 Caleg (25 L+ 20 P) 44,44% kuota perempuan. 

4. PAN: 45 Caleg  (29 L+ 16 P) 37,43% kuota perempuan. 

5. PKB 45 Caleg ( 26 L+19 P) 42,22% kuota perempuan. 

6. PKS 45 Caleg (26 L+ 19 P) 42,22% kuota perempuan. 

7. PERINDO 45 Caleg (28+17 P) 37,77% kuota perempuan. 

8. DEMOKRAT 45 Caleg (28+17 P) 37,77% kuota perempuan. 

9. GARUDA 45 caleg (20 L + 25 P) 55,55 % kuota perempuan 

10. PPP : 45 caleg (29 L + 12 P) 35,55% kuota perempuan 

11. HANURA : 39 caleg (24 L + 15 P) 38,5% kuota perempuan 

12. GOLKAR : 45 caleg (29 L + 16 P) 35,56 % kuota perempuan 

13. BERKARYA : 45 caleg (22 L + 23 P) 51,11 kuota perempuan 

14. PKPI : 6 caleg (4 L + 2 P) 33.33% kuota perempuan 

15. PBB : 16 caleg (9 L + 2 P) 43,75% kuota perempuan 

Adapun partai politik yang anggotanya sedikit sekali yakni PKPI yang hanya 

enam orang saja dan hanya ikut cuma satu dapil, yaitu dapil tujuh. Beranjak dari sini 

penulis mengangkat judul “Rekrutmen Caleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 

di Kabupaten Gowa pada Pileg 2019”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pola rekrutmen anggota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 

di Kabupaten Gowa dalam Pileg 2019? 

2. Faktor apakah yang menyebabkan sehingga PKPI tidak menempatkan 

calonnya di beberapa Dapil di Kab. Gowa dalam Pileg 2019? 
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C. Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui Bagaimana pola merekrut anggota Partai Keadilan dan 

Persatuan Indonesia di Kabupaten Gowa dalam Pileg 2019. 

2. Untuk mengetahui Faktor apakah yang menyebabkan sehingga PKPI tidak 

menempatkan calonnya di beberapa Dapil di Kab. Gowa dalam Pileg 2019. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat akademik  

a.  Memberi sumbangan pemikiran yang mengarah pada pengembangan 

teori-teori keilmuan, khususnya pada kajian ilmu politik 

b. Memperkaya pengetahuan kajian ilmu politik dalam upaya 

pengembangan ilmu pengetahuan.  

2. Manfaat praktis  

a.  Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat dalam 

memahami realitas politik 

b. Penulis berharap dari hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi 

rujukan dalam penelitian-penelitian ditempat lain. 

E. Tinjauan Pustaka 

Hasil Penelitian yang memiliki tema mengenai rekrutmen Caleg Partai 

Keadilan dan Persatuan Indonesia. 

1. Penelitian yang dilakukan Azhar Yusriadi, “Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi 

Penetapan Calon Legislatif Pada Pemilihan Legislatif 2014 Oleh DPC Partai 
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Demokrat Kabupaten Bulukumba)”.
16

 Setiap partai politik memiliki pola 

rekrutmen yang berbeda, dimana pola rekrutmen anggota partai disesuaikan 

dengan sistem politik yang dianutnya. DPC Partai Demokrat Kabupaten 

Bulukumba tidak memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga 

negara untuk ikut bersaingdalam proses penyeleksian Caleg. Jenis pendekatan 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 

menggunakan metode studi kasus. Metode studi kasus adalah salah satu dari 

metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang lebih cocok bila pertanyaan 

penelitiannya berkenaan dengan “How atau Why”, bila peneliti hanya diselidiki 

dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer di dalam 

kehidupan nyata. Ada tiga media yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Peranan ketua DPC Demokrat 

Kabupaten Bulukumba dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

adanyapertimbangan yang diambil oleh DPC Partai Demokrat untuk menetapkan 

Caleg dan dari data yang diperoleh peneliti dari berbagai informan maka persepsi 

peneliti adalah pola rekrutmen DPC Partai Demokrat Kabupaten Bulukumba 

dalam menetapkan calon anggota legislatif untuk pemilu legislatif tahun 2014 di 

Bulukumba adalah bersifat tertutup karena masih terdapat oligarki, dimana masih 

dominannya ketua DPC dalam menetapkan Caleg. Adapun persamaan penelitian 

ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama sama dalam meneliti pola 

rekrutmen partai dan perbendaannya ialah dimana pola rekrutmen penelitian ini 

                                                           
16

  Azhar Yusriadi, Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi Penetapan Calon Legislatif Pada 

Pemilihan Legislatif 2014 Oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Bulukumba). Skripsi, (Makassar: 

Fak. Ushuluddin, filsafat dan Politik UIN Alauddin, 2016), h.ix 
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yaitu tertutup sedang partai yang penulis teliti menerapkan sistem rekrutmen 

politik terbuka.  

 

2. Penelitian yang dilakukan Muh Reza Abd Muthalib, “Rekrutmen Politik Partai 

Golkar Dalam Penetapan Calon Bupati Gowa Periode 2015-2020”.
17

 

Kesimpulan penelitian ini adalah penetapan ternyata memang ada persaingan 

kepentingan antara orang-orang yang berada di balik dua kubu tersebut. Dimana 

Partai Golkar Kabupaten Gowa hanya memikirkan kemenangan sebagai indikator 

utama dan rekrutmen untuk menjadikan kader itu nomor 2 (dua), kandidat yang 

dinominasikan hanya berdasarkan kedekatan emosional (subjektif). Partai Golkar 

yang memiliki fungsi rekrutmen politik, haruslah dapat menerapkan dengan baik 

fungsinya yang berarti bahwa rekrutmen harus dapat menemukan orang-orang 

terbaik untuk di calonkan menjadi Kepala Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan 

Petunjuk Pelaksanaan dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) 

yang ada Partai Golkar. 

Penelitian ini memiliki persamaan yang dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan oleh penulis yaitu tentang rekrutmen namun yang membedakannya 

adalah penelitian ini membahas rekrutmen Partai Golkar sedangkan penulis 

membahas rekrutmen PKPI. 

3. Muh. Rismawansyah, “Pola Rekrutmen Bakal Calon Bupati PDI-P pada Pilkada 

2017 di Kabupaten Kolaka Utara”.
18

 Fokus masalah penelitian ini adalah 

                                                           
17

 Muh Reza Abd Muthalib, “Rekrutmen Politik Partai Golkar Dalam Penetapan Calon Bupati 

Gowa Periode 2015-2020.”Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin, filsafat dan Politik UIN Alauddin, 

2016), h. Xi 
18

 Muh. Rismawansyah, “Pola Rekrutmen Bakal Calon Bupati PDI-P pada Pilkada 2017 di 

Kabupaten Kolaka Utara”. Skripsi, (Makassar: Fak. Ushuluddin, filsafat dan Politik UIN Alauddin, 

2017), h. xi. 
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bagaimana PDI-Perjuangan melakukan rekrutmen kader partai untuk terlibat 

dalam Pilkada Di Kolaka Utara, dalam penatapan calon bupati terjadi konflik 

internal antara kader dengan partai sehingga sikap PDI-Perjuangan dalam 

mengambil keputusan tentang calonnya sendiri masih dilakukan dengan terbuka 

dengan melihat dinamika politik dimasyarakat, dengan mencari kader-kader yang 

mempunyai potensi untuk masuk struktural partai. Tujuannya dari penelitian 

bagaimana strategi politik PDI-Perjuangan dalam Pilkada sebagai partai 

penguasa. 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana peneliti 

mengutamakan pendekatan dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Kajian 

ini menggunakan teori partai politik dan oligarki dalam bentuk konteks organisasi 

strukturan yang diatur dalam hukum tata negara. Sebagaimana fungsi partai 

politik sebagai agen sosialisasi politik, rekrutmen politik,  pengelola konflik, 

komunikasi politik, dan partisipasi politik. Pengambilan data dilakukan dengan 

cara studi pustaka dan studi lapangan. Studi kasus PDI-Perjuangan di Kabupaten 

Kolaka Utara menunjukkan bahwa merekrut cabup-wabup dari kader partai 

sendiri gagal sehingga menjadi pintu PDI-Perjuangan yaitu non-kader yang 

diseleksi denga survey langsung terhadap masyarakat Kolaka Utara sehingga 

perolehan suara pada pemilu 15 februari 2017 di Kolaka Utara dengan perolehan 

suara sebesar 34 persen. Implikasi dari penelitian ini adalah 1) secara teoritis 

rekrutmen calon bupati masih terkesan oligarki sehingga partai tidak mampu 

menampilkan figur yang mempunyai potensi tapi menampilkan figur yang 

popularitas, 2) masyarakat dapat melihat bahwa dalam rekrutmen partai, kader 

harus dituntut benar bagaimana dia menunjukkan loyalitas dan subtansinya 
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terhadap PDI-Perjuangan  dengan adanya sistem demokrasi dari rakyat oleh 

rakyat untuk rakyat dapat membuka ruang bagi siapa saja untuk dipilih dan 

memilih sesuai dengan hati nuraninya. 3) masyarakat bisa menjadi kader partai 

dengan potensi yang dimilikinya. Persamaan dalam penelitian ini dengan 

penelitian yang penulis teliti adalah adalah sama dalam meneliti pola rekrutmen 

sedang perbedaannya adalah penelitian ini membahasa pola rekrutmen calon 

bupati yang dilakukan PDI-Perjuangan di Kolaka Utara sedang penulis yang teliti 

ada pola rekrutmen caleg oleh PKPI DPK Gowa 

4. Ricco Tuis Aprianto, “Model Rekrutmen Anggota DPRD Melalui Partai Politik 

Pada Pemilu 2014 (Studi Pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) di Bandar Lampung)”.
19

 Teknik pengumpulan data 

menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman 

dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan uji kredibilitas dengan 

perpanjangan waktu dan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

dalam model rekrutmen anggota DPRD melalui partai politik pada pemilu 2014 

di partai PKS dan PKB dilakukan secara terbuka dan tertutup, ditunjukkan dengan 

beberapa hasil penelitian yang saya  lakukan dan ditunjukan dengan beberapa dari 

pengurus dan Anggota DPRD. 

Penelitian ini hampir mirip dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu 

membahas tentang terkrutmen adapun yang membedakannya penelitian ialah 

dimana penelitian ini terkait model rekrutmen anggota DPRD melalui partai 

                                                           
19

 Ricco Tuis Aprianto, “Model Rekrutmen Anggota DPRD Melalui Partai Politik Pada 

Pemilu 2014 (Studi Pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di 

Bandar Lampung)”, Skripsi, (Bandar Lampung: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Lampung, 2016), h. i. 



17 
 

 
 

politik pada pemilu 2014 sedang yang penulis akan teliti yaitu rekutmen PKPI 

pada Pileg 2019. 

5. Muchammad Dhean Pratama, “Perbandingan Pola Rekrutmen Calon Legislatif 

Partai Politik Untuk Pemilihan Umum 2019 Di Lampung (Studi pada Partai 

Persatuan Indonesia dan Partai Solidaritas Indonesia)”.
20

 Penelitian ini 

menemukan: (1). Sifat pola rekrutmen calon legislatif yang dilaksanakan DPW 

Partai Perindo dan DPW PSI Lampung menggunakan sifat pola rekrutmen 

tertutup, dimana pada kedua partai tersebut tidak mengadakan Pemira (Pemilu 

raya internal) dalam hal rekrutmen calon legislatifnya, karena salah satu standar 

dan kriteria sifat rekrutmen terbuka yaitu setiap partai harus mengadakan 

konvensi di internal partai. (2). Metode pola rekrutmen yang digunakan adalah 

metode ilmiah, karena dalam pelaksanaan rekrutmen kedua partai didasarkan 

standar-standar ilmiah dan perhitungan analisis yang matang seperti terdapat form 

penilaian terhadap kriteria-kriteria calon yang diinginkan partai, yang dinilai 

langsung oleh tim Pansel (Panitia Seleksi) yang dipercayai untuk menyeleksi 

langsung calon-calon anggota legislatif yang mendaftar. (3). Kecenderungan yang 

lebih dominan digunakan kedua partai dalam merekrut calon legislatif lebih pada 

tipe kecenderungan civil service reform yang mengacu pada loyalitas dan 

kemampuan, dimana Partai Perindo sendiri lebih mencari bakal calon legislatif 

yang memiliki loyalitas serta kemampuan di bidangnya masing-masing, 

sedangkan PSI lebih menekankan nilai yaitu memandang positif perbedaan yang 

ada serta komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Adapun persamaan 
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penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama sama dalam 

meneliti pola rekrutmen partai dan perbendaannya ialah dimana pola rekrutmen 

penelitian ini yaitu tertutup sedang partai yang penulis teliti menerapkan sistem 

rekrutmen politik terbuka.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIK 

A. Landasan Teori 

1. Teori Rekrutmen Politik 

Partai politik yang memiliki fungsi sebagai sarana rekrutmen politik ini 

berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal 

partai maupun kepemimpinan  nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan 

internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan 

kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih 

besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai 

tiadak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang 

mengajukan calon untuk masuk kebursa kepemimpinan nasional. Selain untuk tingkat 

seperti itu partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak 

keanggotaan. Maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk 

menjadi anggotanya. Dengan didirikannya organisasi-organisasi massa (sebagai 

onderbouw) yang melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, 

wanita dan sebagainya, kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. Rekrutmen politik 

menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara 

untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.
21
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Rekrutmen politik merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan 

pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah 

peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. 

Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan 

kekuasaan. Selain itu fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan 

sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan perannya, kelangsungan 

hidup sistem politik akan terancam.
22

  

Menurut Gabriel Almond, proses rekrutmen merupakan kesempatan rakyat 

untuk menyeleksi kegiatan kegiatan politik dan jebatan pemerintahan melalui 

penambilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri 

untuk jabatan tertentu pendidikan dan latihan.
23

 Sedangkan Jack C. Plano 

mengartikan bahwa proses rekrutmen sebagai pemilihan orang-orang untuk mengisi 

peranan dalam sistem sosial. Sedangkan rekrutmen politik menunjuk pada pengisian 

posisi formal dan legal, serta peranan-peranan yang tidak formal. Untuk posisi formal 

seperti pengisian jabatan presiden dan anggota parlemen, sedangkan yang tidak 

formal adalah perekrutan aktivis dan propaganda.
24

 

Salah satu hal yang harus diperhatikan untuk menghasilkan kader partai 

politik seperti yang diharapkan tersebut adalah dengan mengembangkan sistem 

rekrutmen dan kaderisasi politik. Sistem rekrutmen ini penting karena inilah tahap 
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awal bagi partai politik untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik. Dengan 

adanya sistem ini, nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik 

kandidat dengan sistem  nilai dan ideologi partai politiknya. Tentunya orang-orang 

yang memiliki sistem nilai dan ideologi yang sama serta memiliki potensi untuk 

dikembangkan lah yang akan direkrut. Selanjutnya, Lester Seligman menyatakan 

bahwa pola rekrutmen mencakup dua proses, yaitu, pertama, perubahan dari peranan 

nonpolitik menjadi peranan politik yang berpengaruh. Kedua, penetapan dan seleksi 

orang-orang untuk memegang peranan politik yang khusus. Perekrutan tersebut 

meliputi pemenuhan syarat untuk mendapatkan status kaum elite dan seleksi atau 

penetapan pada posisi-posisi elite yang khusus. Dengan demikian, dapat kita pahami 

bahwa pada partai politik terdapat dua pola rekrutmen yang berbeda, yang pertama 

pola rekrutmen untuk merekrut anggota baru partai, sedangkan yang kedua adalah 

pola rekrutmen dalam memilih dan menyeleksi anggota partai yang telah memenuhi 

syarat untuk menduduki posisi penting pada partai politik.
25

 

Terkait dengan dasar atau alasan dari sebuah rekrutmen politik, Barbara 

Geddes,  mengklasifikasikan sistem rekrutmen menjadi empat model:
26

 

a. Partisanship 

Partisanship yaitu rekrutmen politik dari partai politik yang dinilai atas dasar  

loyalitas pada partai dan berusaha mengumpulkan partisan. Model ini kurang 

memerhatikan kompetensi. 
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b. Meritocratic 

Meritocratic yaitu rekrutmen politik dari kalangan yang memiliki kompetensi 

tinggi seperti teknokrat, pengusaha, guru, pekerja ahi, dan lain-lain. 

c. Compartmentalization 

Compartmentalization yaitu rekrutmen politik yang didasarkan pada 

pengangkatan meritokratis informasi bagi posisi-posisi yang dipertimbangkan sebagai 

penting bagi keberhasilan pragmatis, sambil pada saat yang sama memungkinkan 

untuk menggunakan pengangkatan-pengangkatan lain untuk dukungan jangka pendek 

dan pengembangan pengikut yang loyal.  

d. Survival 

Survival yakni rekrutmen politik yang didasarkan pada prinsip balas jasa dan 

sumber daya pelamar serta cenderung patronase. 

Pada umumnya proses rekrutmen politik dapat dilakukan dengan beberapa 

cara atau sifat, yaitu: 

a. Sistem rekrutmen politik  terbuka 

Sistem rekrutmen terbuka mengandung makna bahwa semua warga yang 

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan serta mempunyai bakat, tanpa kecuali 

mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan 

pemerintahan. 

b. Sistem rekrutmen politik tertutup. 
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Sistem rekrutmen tertutup hanya memberikan kesempatan kepada orang-

orang tertentu seperti kawan-kawan akrab, pengusaha, atau individu-individu yang 

mempunyai persamaan agama, daerah, etnis, bahkan keluarga dari pihak penguasa. 

Untuk melakukan fungsi rekrutmen tersebut maka di perlukanlah institusi atau 

agen-agen tertentu, baik forman maupun informal. Partai politik yang merupakan 

salah satu institusi formal melakukan rekrutmen dalam rangka pengisian jabatan-

jabatan politik. Selektifnya proses rekrutmen akan berdampak terhadap kemajuan 

organisasi partai karena tersedianya para aktivis partai politik yang mempunyai 

integritas mumpuni dalam menggerakkan roda organisasi adalah suatu keniscayaan.
27

 

Penulis menggunakan teori rekrutmen ini sebagai sarana untuk melihat 

permasalahan yang akan penulis teliti terkait rekrutmen anggota caleg legislatif yang 

dilakukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di Kabupaten Gowa. Partai 

Keadilan dan Persatuan Indonesia menjadi salahsatu peserta pemilu di tahun 2019 

dengan anggota yang paling sedikit. 

2. Teori Perwakilan Politik 

Perwakilan politik sebagai sebuah praktek telah lama berlangsung dalam 

kehidupan bernegara jauh sebelum teori-teori perwakilan itu lahir, perwakilan politik 

telah lahir dan di laksanakan oleh beberapa negara dan bangsa sejak zaman dahulu 

mulai dari zaman Yunani kuno, Romawi dan juga pada Zaman Islam ketika Nabi 

Muhammad masih hidup. Pada zaman Yunani kuno masyarakat hidup dalam suatu 

negara yang di sebut dengan polis, dimana konsep perwakilan pada saat itu 
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dilaksanakan secara langsung, karena jumlah masyarakat yang relatif sedikit dan 

wilayah yang tidak terlalu luas. Begitu juga pada zaman romawi kuno. 

Wakil yang bertindak untuk dan atas nama rakyat yang normatifnya 

mempunyai fungsi serta tanggung jawab pada prinsipnya mewakili seluruh 

kepentingan daripada warga negara yang diwakilinya. Hubungan antara yang diwakili 

dengan wakil tentu dimaknai sebagai hubungan diantara dua pihak, ialah antara wakil 

dengan terwakili. Wakil memegang mandat yang subtansinya berperan atau 

memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan 

kesepakatan yang dibuatnya dengan yang diwakili. Hubungan tersebut harus 

senantiasa dalam bingkai kebersamaan. Artinya, yang dilakukan oleh wakil 

senantiasa mencerminkan kehendak atau aspirasi dari terwakil.
28

 

Lembaga perwakilan rakyar pada hakikatnya adalah lembaga politik. 

Tepatnya adalah lembaga yang menjadi depresentasi kehidupan partai politik. Oleh 

karena itu sebagai konsekuensinya pula bahwa pembahasan mengenai DPR juga tidak 

dapat dilepaskan keterkaitannya dengan pembahasan tentang kehidupan kepartaian 

dan keormasan, khususnya di Indonesia yang menjadi hulu di lembaga DPR. Secara 

langsung, keberadaan partai politik dan Organisasi Kemasyarakatan menjadi bagian 

penting dari keberadaan DPR sebagai lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan 

hakikatnya mengandung hubungan yang bersifat kualitatif antara wakil dan terwakil. 
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Hubungan tersebut mengandung makna akomodasi kehendak (aspirasi) terwakil dan 

komonitas hidup bersama sebagai satu bangsa.
29

 

Sebagaimana dikenal pada zaman Yunani Kuno (abad ke-6 sampai abad ke 3 

SM) yang kemudian dikenal dengan “Demokrasi Langsung). Yaitu suatu bentuk 

pemerintahan yang intinya bahwa hak untuk membuat keputusan-keputusan politik 

dijalankan secara langsung oleh seluruh Warga Negara yang bertindak berdasarkan 

prosedur mayoritas. Mayoritas artinya secara fisik ditentukan oleh sebagian besar 

jumlah rakyat yang hadir bersama dalam membicarakan atau menyelesaikan suatu 

masalah penting secara bersama-sama pula. Demokrasi langsung dapat efektif 

berlaku disebabkan sedikitnya penduduk Yunani pada waktu itu. Di samping 

wilayahnya yang tidak luas dan pola pikir yang boleh disebut modern pada masanya. 

Dalam konsepsi modern sekarang ini, demokrasi secara langsung itu dengan berbagai 

pertimbangan yang dapat ditelaah secara umum, tidak memungkinkan dilaksanakan. 

Sebagai konsekuensinya untuk lebih mendekati kepada “pemerintahan Rakyat”, maka 

dilaksanakan suatu sistem yang dikenal sebagai “demokrasi tidak langsung”. Dengan 

demokrasi tidak langsung tersebut diciptakan suatu sistem yang lebih praktis. 

Maksudnya bahwa meskipun tidak seluruh rakyat memerintah akan tetapi  beberapa 

orang yang menjadi wakil rakyat setidaknya dapat dianggap sebagai orang-orang 

yang dapat menyuarakan kehendak mereka. Aspirasi rakyat yang merupakan 

kehendak atau setidaknya dari kehendak itu dapat ditindaklanjuti sesuai apa yang 
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menjadi harapan rakyat. Hal inilah yang kemudian secara mendasar melahirkan 

sistem perwakilan di dalam sistem pemerintahan.
30

 

Badan legislatif mencerminkan salah satu fungsi badan itu membuat undang-

undang. Nama lain adalah parlemen, suatu istilah yang menekankan unsur “bicara” 

dan merundingkan. Sebutan lain mengutamakan representasi atau keterwakilan 

anggota-anggotanya dan dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi apapun 

perbedaan dalam namanya dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan symbol dari 

rakyat yang berdaulat. Menurut teori yang berlaku, rakyatlah yang berdaulat;rakyat 

yang berdaulat ini mempunyai suatu “kehendak” (yang oleh Rousseau disebut 

Volonte Generale atau General Will). Keputusan-keputusan yang diambil oleh badan 

ini merupakan suara yang authentic dari general will itu. Karena itu keputusan-

keputusannya, baik yang bersifat kebiakan maupun undang-uandang mengikat 

seluruh masyarakat. Dengan berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan ada di 

tangan rakyat, maka badan legislatif menjadi badan yang berhak menyelenggarakan 

kedaulatan itu dengan jalan menentukan kebijakan umum dengan menuangkannya 

dalam undang-undang. Dalam pada itu badan eksekutif hanya merupakan 

penyelenggara dari kebijakan umum itu. Badan legislative di negara-negara 

demokrasi disusun sedemikian rupa sehingga ia mewakili mayoritas dari rakyat dan 

pemerintahan bertanggung jawab kepadanya.
31

 

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia menjadi salah satu peserta dalam 

pemilihan umum tahun 2019 dengan mengadirkan calon wakil rakyat yang berjumlah 
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enam orang. Calon wakil rakyat yang dihadirkan oleh Partai Keadilan dan Persatuan 

ndonesia dengan 4 laki-laki dan 2 perempuan. Teori perwakilan digunakan oleh 

penulis untuk melihat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia memilih calon wakil 

rakyat.  

3. Peran dan Fungsi Parpol 

Fungsi utama dari partai politik ialah mencari kekuasaan, mendapatkan 

kekuasaan dan mempertahankannya. Cara partai politik untuk memperoleh kekuasaan 

tersebut ialah dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Untuk melaksanakan 

fungsi tersebut partai politik melakukan tiga hal yang umumnya dilakukan oleh partai 

politik yaitu menyeleksi calon-calon, setelah calon-calon mereka terpilih selanjutnya 

ialah melakukan kampanye, setelah kampanye dilaksanakan dan calon terpilihnya 

dalam pemilihan umum selanjutnya yang dilakukan oleh partai politik ialah 

melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif ataupun eksekutif). Secara garis besar, 

Firmanzah menyebutkan bahwa peran dan fungsi partai politik dibedakan menjadi 

dua, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Dalam fungsi internal, partai politik 

berperan dalam pembinaan, pendidikan, pembekalan, dan pengkaderan bagi anggota 

partai politik demi langgengnya ideologi politik yang menjadi latar belakang pendiri 

partai politik tersebut. Sedangkan dalam fungsi eksternal peran partai politik terkait 

dalam ruang lingkup yang lebih luas yakni masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini 

karena partai politik juga mempunyai tanggung jawab kontitusional, moral, dan etika 

untuk membawa kondisi, dan situasi masyarkat menjadi lebih baik. Secara lebih rinci 

Miriam Budihardjo menyebutkan bahwa fungsi Partai politik adalah:
32
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1. Sarana komunikasi politik; 

2. Sarana sosialisasi politik; 

3. Rekrutmen politik; 

4. Pengatur konflik. 

Partai politik memainkan peran khusus yang tak dapat digantikan oleh organisasi 

lainnya. Peran penting ini mendudukkan partai politik di posisi pusat („political 

centrality‟). Posisi pusat ini memiliki dua dimensi:  

1. Setelah berhasil mengagregasikan berbagai kepentingan dan nilai yang ada 

dalam masyarakat, parpol kemudian mentransformasikannya menjadi sebuah 

agenda yang dapat dijadikan platform pemilu. Diharapkan platform tersebut 

mampu menarik banyak suara dari rakyat sehingga parpol akan mendapatkan 

banyak kursi di parlemen. Selanjutnya parpol harus mampu mempengaruhi 

proses politik dalam legislasi dan impleinentasi program kebijakan publik itu. 

2. Parpol adalah satu-satunya pihak yang dapat menerjemahkan kepentingan dan 

nilai masyarakat ke dalam legislasi dan kebijakan publik yang mengikat. Hal 

ini dapat mereka lakukan setelah mereka mendapatkan posisi yang kuat dalam 

parlemen daerah maupun nasional.
33

 

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia merupakan salah satu partai 

politik yang ada di Indonesia, partai politik yang dibentuk oleh sekelompok 

orang memiliki tujuan yang sama. Partai politik memiliki peran dan fungsi, 

salah satu fungsinya ialah melakukan rekrutmen politik, seperti yang penulis 

teliti tentang rekrutmen Partai Keadilan dan persatuan Indonesia pada Pileg 
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2019 maka penulis juga mengambil teori peran dan fungsi politik untuk 

melihat masalah yang diteliti oleh penulis. 
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B. Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian tentang Rekrutmen Caleg PKPI di Kabupaten Gowa pada 

Pileg 2019, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. 

Secara umum definisi penelitian kualitatif merupakan suatu metode berganda 

dalam fokus, yang melibatkan suatu pendekatan interpretatif dan wajib terhadap 

setiap pokok permasalahannya. Ini berarti penelitian kualitatif bekerja dalam setting 

yang alami, yang berupaya untuk memahami, memberi tafsiran pada fenomena yang 

dilihat dari arti yang diberikan orang-orang kepadanya.  Penelitian kualitatif 

melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris, seperti studi 

kasus, pengalaman pribadi, instropeksi, riwayat hidup, wawancara, pengamatan, teks 

sejarah, interaksional dan visual: yang menggambarkan momen rutin dan 

problematis, serta maknanya dalam kehidupan individual dan kolektif (Denzim & 

Lincoln,1994).
34

 

 

A. Waktu dan lokasi penelitian 

Penelitian yang akan dilaksanakan di Kabupaten Gowa pada tahun 2019. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian sosial menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk 

mengkritik kelemahan penelitian kuantitatif (yang terlalu positivism), serta juga 

bertujuan untuk, menggambarkan meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau
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berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek 

penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, 

karakter, sifat, model tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi maupun fenomena 

tertentu. format deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam 

bentuk studi kasus.
35

 

C. Sumber Data 

Adapun sumber data yaitu dengan membaca buku, undang-undang dan media 

informasi lain yang ada hubungan dengan masalah yang terkait. 

1. Data Primer 

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil observasi di lapangan 

dan wawancara dengan informan. Untuk memeperoleh informasi melalu observasi 

dan wawancara maka peneliti mendatangi informan untuk memperoleh informasi 

melalui penuturan langsung dari informan.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder ini dapat diperoleh dari catatan ataupun tulisan-tulisan yang 

berkaitan dengan objek atau permasalahan yang diteliti seperti buku-buku literature, 

jurnal, majalah atau koran dan sebagainya 

D. Metode pengumpulan data 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan. Dalam 

penelitian ini, cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu:  

1. Observasi 
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 Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya 

melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra yang lain. 

Metode observasi adalah metode yang pengumpulan data yang yang di gunakan 

untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.
36

 

2. Interview/Wawancara   

Menurut Berger, wawancara adalah percakapan antara periset –seseorang 

yang berharap mendapatkan informasi-- dan informan –seseorang yang diasumsikan 

mempunyai informasi penting tentang suatu objek.  

Wawancara merupakan alat pengumpulan data yang sangat penting yang 

melibatkan manusia sebagai subjek (pelaku, actor) sehubungan dengan realitas atau 

gejala yang dipilih untuk diteliti.  Dalam penelitian ini, data kualitatif diperoleh 

menggunakan instrument wawancara mendalam.  

Wawancara mendalam/indepth interview adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau 

tanpa menggunakan padoman wawancara, dimana pewawancara dan informan 

terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan 

wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan. 37 

Metode wawancara mendalam (in-depth interview) adalah sama seperti 

metode wawancara lainnya, hanya peran pewawancara, tujuan wawancara, peran 

informan, dan cara melakukan wawancara yang berbeda dengan wawancara pada 
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umumnya. Sesuatu yang amat berbeda dengan metode wawancara  lainnya adalah 

bahwa wawancara mendalam dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang 

lama bersama informan di lokasi penelitian, hal mana kondisi ini tidak pernah terjadi 

pada wawancara pada umumnya.
38

 

 Informan
39

 

Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana 

langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperolehnya. Karena 

itu di dalam bahasan ini yang paling penting adalah peneliti “menentukan” informan 

dan bagaimana peneliti “mendapatkan” informan. Menentukan informan serta 

memehami pula anatomi masyarakat di mana penelitian itu dilaksanakan. Namun 

apabila peneliti belum memehami anatomi masyarakat tempat penelitian, maka 

penelitian berupaya agar tetap mendapatkan informan penelitian. 

Proses penentuan informan akan dilakukan dengan cara sampling purposive. 

Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
40

 

Prosedur purposive Adalah salah satu strategi menentukan informan yang 

paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang 

menjadi informan sesuai dengan kreteria terpilih yang relevan dengan masalah 

penelitian tertentu. Contoh dari penggunaan prosedur purposive ini adalah antara lain 

dengan menggunakan kay person. 

Ukuran besaran individu key person atau informan, yang mungkin atau tidak 

mungkin ditunjuk sudah ditetapkan sebelum pengumpulan data, tergantung pada 
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sumber daya dan waktu yang tersedia, serta tujuan penelitian. Dengan kata lain 

besaran key person yang digunakan sebagai informan disesuaikan dengan struktur 

sosial saat pengumpulan data dilakukan. Kunci dasar penggunaan prosedur ini adalah 

penguasaan informasi dari informan dan secara logika bahwa tokoh-tokoh kunci di 

dalam proses sosial selalu langsung menguasai informasi yang terjadi di dalam proses 

sosial itu. 

Ukuran sampel purposive sering kali ditentukan atas dasar teori kejenuhan 

(titik dalam pengumpulan data saat data baru tidak lagi membawa wawasan tambahan 

untuk pertanyaan penelitian). Namun informan berikutnya akan ditentukan bersamaan 

dengan perkembangan review dan analisis hasil penelitian saat pengumpulan data 

berlangsung. 

 

Dalam sesi wawancara mendalam ini peneliti akan mewawancarai informan yang 

tercantum dibawa ini:  

a) Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kab. Gowa 

b) Kader atau Caleg yang diusung Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 

c) Ketua KPU Kab. Gowa  

d) Pengamat Politik 

Adapun alasan penulis memilih informan dikarenakan dengan posisi mereka 

yang sekarang atau dengan pekerjaan mereka cukup relevan untuk membantu penulis 

dalam menyelesaikan penelitiannya yang akan dilaksanakannya. Penulis menganggap 

jikalau informan yang telah dipilih mampu memberikan informasi aktual terhadap 

masalah yang penulis teliti. Pemanfaatan informan bagi peneliti adalah untuk 
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membantu agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang dapat di 

jangkau serta untuk menghindari terjadinya pengulangan informasi dan data. 

3. Dokumentasi 

Metode dekumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam metodelogi penelitian sosial. Dalam menggunakan metode ini 

peneliti mengumpulakan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan 

buku-buku tentang pendapat, teori atau hukum yang terhubung dengan masalah 

penelitian.
41

 

E. Analisis data 

Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga tehnik terhadap analisis data 

kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

1. Reduksi data 

Reduksi data sebagai proses pemilihan, pemusatan untuk 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang masih kasar dari 

hasil pengumpulan data dilapangan. Selama masih tahap pengumpulan data 

berlangsung, peneliti melakukan reduksi selanjutnya seperti meringkas, 

mengkode, menemukan tema-tema dan mengelompokkan hasil sesuai dengan 

fokus penelitian.
42

 

2. Penyajian Data 
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Penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun serta 

memberi kemungkinan adanya pemaknaan, penarikan kesimpulan 

(pengambilan keputusan). Peneliti memaparkan hasil temuan di lapangan 

ibarat seperti “air yang mengalir” tanpa dikelompokkan terlebih dahulu. 

Ketika melakukan penyajian data, peneliti lebih mudah dalam memahami dan 

nantinya mengelompokkan data dalam tema/kategori. Dengan melakukan 

penyajian data, peneliti bisa bekerja lebih cepat dan tepat dalam pengkodean 

dan pengambilan keputusan berdasarkan fokus penelitian. Penyajian data 

tidak terpisahkan dari analisis data penelitian kualitatif.
43

 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan akhir dari analisis data 

penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan pemaknaan 

melalui refleksi data. Hasil paparan data tersebut di refleksikan dengan 

melengkapi kembali atau menulis ulang catatan lapangan berdasarkan 

kerjadian nyata di lapangan.
44
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 

Partai Keadailan dan persatuan Indonesia adalah kelanjutan dari Partai 

keadilan dan Persatuan yang di deklarasikan pada tanggal 15 Januari 1999 yang 

kemudian berganti nama pada tahun 2002. Partai ini lahir di awal masa reformasi, 

sebagai jawaban menghadapi kritis multi dimensi yang telah melemahkan sendi-sendi 

Persatuan dan Kesatuan bangsa. Diawali dengan membentuk Gerakan Keadilan dan 

Persatuan Bangsa (GKPB), yang dimotori oleh mantan Wakil Presiden Jenderal TNI 

(Purn) Try Sudradjat, Tatto S. Pradjanggala, Ir. Siswono Yudhohusodo, Ir. Sarwono 

Kusumaatmaja, Hayono Isman, Letjen TNI (Purn) Suryadi, Ali Sadikin, Kemal Idris, 

Udju S. Dinata, Prof. Sri Edi Swasono, David Napitupulu, Bambang Warih 

Koesoema, KH. Said Aqil Siradj, Ki.H. Umar Mansyur, Dr. Meutia Hatta, John 

Pieris, Marah Halim Harahap, Anton J. Supit, EE Mangindaan, Freddy Numbery, 

Indra Bambang Utoyo, Pontjo Sutowo, beserta komponen bangsa lainnya, yang 

kemudian dibentuklah PKP pada tanggal 15 Januari 1999 untuk mengikuti Pemilu 5 

April 1999. Dan menjadi PKP Indonesia pada tahun 2002. 

 

1. Pengurusan Harian DPK PKP Indonesia Kabupaten Gowa 

Ketua  : Haeruddin Genda 

Wakil Ketua  : Hariyadi Wijaya, SE 

Sekretaris  : Fadly Baso Taba 
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Wakil Sekretaris  : Japaruddin 

Bendahara  :Hj. Hawiah 

Wakil Bendahara   :Subaidah 

a) Arti Lambang PKP Indonesia
45

 

 

Gambar 1.1 

Lambang PKP Indonesia 

 

 Garuda dikenal sebagai Garuda Pancasila yaitu lambing dan Dasar 

Negara yang terbukti mampu mempertahankan persatuan dan kesatuan 

negara Republik Indonesia. 

 Rangkaian Padi dan Kapas melambangkan kemakmuran dan 

kesejahteraan sosial, lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia, 

melambangkan perwujudan keadilan. 

 Konfigurasi dari Satuan Garis-Garis melambangkan sifat ke-

bhinnekaan Indonesia yang secara harmonis menyatu membentuk 
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suatu wujud yang utuh dan sinergis, melambangkan persatuan 

Indonesia. 

 Warnah Merah dan Putih yang melambangkan kedekatan manusia 

dengan kondisi alam dan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Warna 

merah yang dominan melambangkan gairah hidup, dan merah darah 

adalah warna-warna pertama yang dikenal manusia, dan secara 

biologis sebagai pertanda awal kehidupan manusia, melambanfkan 

kemanusiaan. 

 17 butir padi, 8 buah kapas, dan 4 bulu ekor, 5 bulu sayap garuda 

melambangkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 

Agustus 1945. 

 Perisai sebagai alat pelindung dari ancaman dan bahaya, 

melambangkan pembelaan untuk menegakkan demokrasi, keadilan 

kesejahteraan serta perlindungan dan pertahanan bagi keutuhan negara 

kesatuan republik Indonesia. 

 Garis-garis sayap dan ekor garuda perlambang “bantangan dan 

kibasan” padoman perjuangan dan sikap-sikap dasar PKPI. 

 Garuda yang gagah perkasa, dalam posisi lepas landas untuk terbang 

kedepan melambangkan perjuangan dengan penuh keyakinan untuk 

mencapai kecemerlangan masa depan di Indonesia di era baru. 

b) Sebagai lambing organisasi pablik, konfigurasi garis-garis di dalam tanda 

gambar PKPI menyiratkan falsafah : 

 Kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
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Garis utama yang turun dari atas dan membentuk sayap garuda. 

Bahwa sanya hidup adalah semata-mata anugrah dari Tuhan Yang 

Maha Kuasa, dan oleh karena itu harus dijaga dan dipelihara 

melalui ketakwaan; 

 Kepada sesama. 

Garis-garis mendatar yang membentuk ekor garuda. Bahwasanya 

dalam hubungan bermasyarakat hendaklah dibangun hubungan 

yang harmonis, saling mendukung, menguatkan dan damai dengan 

sesame, harus senantiasa di jaga dan diperjuangkan dengan penuh 

tanggung jawab serta saling menghargai; 

 Kepada Lingkungan. 

Garis-garis turun yang membentuk kaki garuda. Bahwasanya 

sebagai rasa syukur agar anugerah kehidupan itu, setiap manusia 

bertanggungjawab menjaga, memelihara, melestarikan dan 

mengusahakan tata kehidupan lingkungan alam semesta, ciptaan 

Tuhan Yang Maha Esa; 

 Semboyan. 

Berdasarkan rasionalisasi dari tanda gambar Garuda Merah Putih, 

maka semboyan partai salah satunya berbunyi “Garuda Merah 

Putih, Akulah Pelindungmu!” 

 Partai keadilan dan Persatuan Indonesia di Kabupaten Gowa lahir sejak 14 

tahun yang lalu. Partai ini telah menjadi peserta pemilu 3 kali dengan pemilu tahun 

2019.  
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 Dan yang menjadi ketua pengurus harian PKPI DPK Gowa ialah Muhammad 

Arkam dengan masa jabatan yakni lima tahun, lalu digantikan oleh Genda dengan 

masa jabatan tujuh tahun dan posisi Ketua Harian PKPI DPK Gowa sekarang di 

duduki oleh Haeruddin yang kini sudah memegang jabatan dua tahun. 

Tabel 1.1 

Adapun susunan personalia dewan pimpinan kecamatan 

 

No. Kecamatan Ketua Sekretaris Bendahara 

1. Pallangga Abd. Rauf. C Abd. Haris Roslina 

2. Barombong Bahri Dg. Bombong Yono Saputro Nur Intan, S. Pd 

3. Bajeng Haeruddin Kiki Reski 

Amelia 

Rosmiati 

4. Bajeng Barat Syafaruddin Situru Nur Anbiyaa, 

M. Kes 

Sahara Dg. 

Ngipo 

5. Parangloe Syarifuddin. S Muh Arif Dg. 

Sila 

Maryam 

6. Tinggi 

Moncong 

Iskandar Sainal Nanneng 

7. Tombolo Pao Andi Parajai Andi Eka 

Saputri 

Andi Suarni 

8. Biringbulu Riska Andriani Abd. Muin Saenab Gea 

9. Tompobulu Darwin Azis Kasmawi Hamzah 

10. Bonto 

Lempangan 

Muh. Massiri Dg. 

Tojeng 

Jufri Masia Dg. Mini 

Sumber: Ketua PKPI DPK Gowa 
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Tabel 1.2 

Daftar Caleg PKPI DPK Gowa 
 

No.  Nama Dapil 
Jenis Kelamin 

1. Haryadi Wijaya Tujuh 
Laki-laki 

2. Hismayana Baharuddin Tujuh 
Perempuan 

3. Muh. Syahrir Aras Tujuh 
Laki-laki 

4. Olivia. Ramli, SE Tujuh 
Perempuan 

5. Hidayat Tujuh 
Laki-laki 

6. Ramli. Ap Tujuh 
Laki-laki 

Sumber : Ketua PKPI DPK Gowa  

 Adapun enam orang diatas merupakan caleg yang mendaftar pada Partai 

Keadilan Dan Persatuan Indonesia pada Daerah Perwakilan Kabupaten Gowa. 

Mereka merupakan orang-orang yang baru sebagai peserta pemilu selain Pak Ramli 

yang sudah dua kali mencalonkan diri sebagai caleg lewat PKPI. 

B. Pola Rekrutmen PKPI Dalam Pemilihan Calon Legislatit Tahun 2019. 

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia adalah salah satu partai politik yang 

ikut menjadi peserta pemilu tahun 2019.  Dimana Partai Politik merupakan suatu 

kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan 

cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik 

dan melebur kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk 

melaksanakan programnya. Sedangkan menurut Sigmund Neumann dalam buku 

karyanya, modern political parties, partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis 

politik yang berusahan untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut 
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dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan 

lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Menurut Naumann, partai politik 

merupakan perantara yang besar menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi 

sosial dalam lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.
46

 

Selain pendapat diatas, pengertian partai politik juga dijelaskan dalam 

Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, sebagai berikut: partai 

politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga 

negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk 

memperjuangkan dan membela kepentingaan politik anggota, masyarakat, bangsa dan 

negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
47

  

Selektifnya proses rekrutmen akan berdampak terhadap kemajuan oerganisasi 

partai politik karena tersedianya para aktivis partai politik yang berkualitas. Sebagai 

unsur terpenting, tersedianya orang-orang yang mempunyai integritas mumpuni 

dalam menggerakkan roda organisasi adalah suatu keniscayaan. Salah satu hal yang 

harus diperhatikan untuk menghasilkan kader partai politik seperti yang diharapkan 

tersebut adalah dengan mengembangkan sistem rekrutmen dan kaderisasi politik. 

Sistem rekrutmen ini penting karena inilah tahap awal bagi partai politik untuk 

mendapatkan sumber daya manusia yang baik. Dengan adanya sistem ini, nantinya 

akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem  nilai dan 
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ideologi partai politiknya. Tentunya orang-orang yang memiliki sistem nilai dan 

ideologi yang sama serta memiliki potensi untuk dikembangkan lah yang akan 

direkrut. Selanjutnya, Lester Seligman menyatakan bahwa pola rekrutmen mencakup 

dua proses, yaitu, pertama, perubahan dari peranan nonpolitik menjadi peranan politik 

yang berpengaruh. Kedua, penetapan dan seleksi orang-orang untuk memegang 

peranan politik yang khusus. Perekrutan tersebut meliputi pemenuhan syarat untuk 

mendapatkan status kaum elite dan seleksi atau penetapan pada posisi-posisi elite 

yang khusus. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa pada partai politik terdapat 

dua pola rekrutmen yang berbeda, yang pertama pola rekrutmen untuk merekrut 

anggota baru partai, sedangkan yang kedua adalah pola rekrutmen dalam memilih dan 

menyeleksi anggota partai yang telah memenuhi syarat untuk menduduki posisi 

penting pada partai politik.
48

 

Pada umumnya proses rekrutmen politik dapat dilakukan dengan beberapa 

cara atau sifat, yaitu: 

1. Sistem rekrutmen politik  terbuka 

Sistem rekrutmen terbuka mengandung makna bahwa semua warga 

yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan serta mempunyai bakat, 

tanpa kecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki 

jabatan politik maupun jabatan pemerintahan. 

2. Sistem rekrutmen politik tertutup. 

Sistem rekrutmen tertutup hanya memberikan kesempatan kepada 

orang-orang tertentu seperti kawan-kawan akrab, pengusaha, atau 
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individu-individu yang mempunyai persamaan agama, daerah, etnis, 

bahkan keluarga dari pihak penguasa. 

 

Dalam pemilihan umun calon anggota legislatif pada tanggal 17 April 2019 

kemarin semua partai politik ikut berbondong-bondong untuk turut berpartisipasi 

dalam pesta demokrasi tersebut. Setiap partai politik mengelurkan anggota-

anggotanya untuk menjadi wakil rakyat namun tidak banyak dari partai politik yang 

menyediakan seorang wakil yang berkualitas. 

Dalam pemilihan legislatif yang dilaksanakan di Kabupaten Gowa kemarin 

ada 15 partai politik yang ikut berpartisipasi, 7 Dapil dengan 45 kursi yang tersedia. 

Setiap partai politik mengajukan nama-nama anggotanya dimasing-masing dapil 

dengan memenuhi persyaratan yang diajukan oleh KPU. 

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang juga ikut bergabung untuk 

berpartisipasi dalam pesta demokrasi yang telah berlangsung itu hanya menghadirkan 

anggotanya 6 orang saja berbeda dengan partai lain yang banyak dari itu. 

Sedang PKPI DPK Gowa ini sendiri dalam merekrut anggota pada pemilihan 

anggota calon legislatif tahun 2019, Bapak Haeruddin menyatakan: 

“PKIP membuka diri bagi siapapun yang ini bergabung dengan kami, 
dan kami tidak mencantumkan syarat tertentu”.

49
 

PKPI DPK Gowa menerapkan sistem rekrutmen terbuka, Sistem rekrutmen 

terbuka mengandung makna bahwa semua warga yang berkeinginan tanpa kecuali 

mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan 
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pemerintahan. Rekrutmen terbuka, yakni yang menyediakan dan memberikan 

kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses 

penyeleksian. Mekanisme rekrutmen caleg yang dilakukan PKPI DPK Gowa, dalam 

rekrutmen politik dua mekanisme yang biasa yang biasa ditempuh, pertama merekrut 

caleg dari internal partai, dalam mekanisme ini partai mengkomodasi kader partai 

yang menjadi pengurus partai, untuk direkrut sebagai caleg. Kedua rekrutmen caleg 

dari eksternal partai. Dalam mekanisme ini, partai mengakomodsi non kader partai, 

yang tidak menjadi pengurus partai untuk direkrut sebagai caleg. 

Adapaun tahapan yang dilakukan oleh PKPI DPK Gowa dalam proses 

rekrutmen calon anggota legislatif tahun 2019: 

a. Tahap persiapan 

Ketua PKPI DPK Gowa mempersiapkan perlengkapan untuk proses 

pengrekrurat calon anggota legislatif. 

b. Tahap pengumuman 

Pada tahap ini Ketua PKPI DPK Gowa membuat spanduk maupun beliho 

untuk memberitahu mansyarakat jika partainya membuka pendaftaran 

calon anggota legislatif. 

c. Tahap pendaftaran 

Caleg yang ingin mendaftarkan diri langsung kerumah Ketua PKPI DPK 

Gowa dan mengisi formulir pendaftaran 

d. Tahap penetapan calon anggota legislatif  
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Caleg yang mendaftararkan diri pada hari juga sudah dapat mengetahui 

jika dirinya sudah diterima oleh PKPI DPK Gowa. 

Pola rekrutmen dan kaderisasi yang semakin instan menambah penilaian 

negatif masyarakat terhadap partai politik. Partai politik lebih cenderung untuk 

merekrut kader yang sudah jadi seperti incumbent, bukan kader yang benar-benar 

dibesarkan dan merasakan pahit manisnya kehidupan berpartai. Para politisipun 

cenderung untuk memanfaatkan nama besar partainya yang baru untuk memenangkan 

pemilihan umum ketika partai yang lama gagal mengantarkan dirinya sebagai 

pemenang. Proses yang dilakukan politisi untuk mendapatkan jabatan politik tidak 

lagi diorientasikan pada kepentingan publik, bahkan juga tidak berdasarkan 

kepentingan partai. Akan tetapi lebih cenderung di gunakan untuk memenuhi 

kepentingan persifat pribadi atau kelompok. Meskipun tidak semua daerah 

mengalami hal tersebut, tetapi fenomena tersebut sangat memprihatinkan. Hal ini 

dapat menyebabkan proses-proses seperti pembinaan, penyiapan, dan seleksi kader-

kader politik tidak berjalan sebagai mana mestinya.
50

 

Adapun menurut Bapak Luhur sebagai pengamat politik, mengatakan: 

“Banyak partai membuat rekrutmen kader atau rekrutmen caleg caranya 
sporadis, itu bagi partai-partai yang tidak punya basis kader beda halnya 
dengan partai-partai besar seperti golkar, itukan berlapis jadi banyak orang 
yang langsung. Tapi partai yang kamu teliti itu susah bahkan banyar orang 
untuk menjadi calegnya sakin susahnya, banyak yang seperti itu terjadi. Hal 
itu terpaksa dilakukan karena untuk memenuhi ketentuan. Sakin susahnya cari 
caleg jadi terpaksa harus melakukan prakter-praktek seperti itu. Saya tidak tau 
apakah partai ini (PKPI) membayar atau tidak. Apalagi mencari kader 
perempuan itu susah sekali”
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Lemahnya sistem rekrutmen dan pola kaderisasi anggota partai politik 

memang tak pernah berhenti menjadi isu yang selalu hangat diperbincangkan 

ditengah maraknya fenomena “naturalisasi” kader partai politik dari satu partai 

kepartai lain. ini menandakan bahwa lemahnya sistem rekrutmen dan pola kaderisasi 

tersebut masih cukup memprihatinkan. Jika ditelusuri lebih dalam, maka kita akan 

menemukan garis merah antara lunturnya ideologi partai politik dengan permasalahan 

ini. Idealnya, jika sistem rekrutmen dan pola kaderisasi kader dilakukan dengan baik 

oleh setiap partai politik maka kita tidak akan menemukan lagi fenomena 

“berkhianat” dari partai politik asalnya. Karena partai politik yang berfungsi sebagai 

kawah candradimuka yang digunakan untuk menempa dan menggembleng para 

kadernya untuk kemudian diproyeksi sebagai pengisi jabatan-jabatan politik di 

pemerintahan telah mempunyai keterikatan emosional dan ideology dengan para 

kadernya tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa fenomena “naturalisasi” tersebut 

telah menunjukkan bahwa partai politik kita telah mengalami apa yang disebutkan 

dengan disfungsi dalam rekrutmen politik dan pola kaderisasi dan gagal dalam 

menanamkan ideologi partai kepada para kadernya.
52

 

Menurut ketua KPU terkait rekrutmen anggota partai politik: 

“Partai terkadang tidak mampu merekrut calon untuk mengisi karena itu 
partainya jalan dalam continue selama terbentuknya sampai proses pemilihan 
atau ditiadakan pengurusannya sampai mau lagi pemilihan baru, barulah lagi 
terbentuk. Proses rekrutmennya tidak berjalan secara maksimal, seperti itu. 
Beda dengan partai-partai yang memang sudah lama yang sudah continue tapi 
itu pun terkadang masih pengrekrutan bakal calon legislatifnya bukan melihat 
kaderisasinya tapi melihat si calegnya apakah berkompetensi mendapatkan 
suara yang banyak atau tidak, bukan karena sisi kaderisasinya.”

53
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Setiap partai butuh kader-kader berkualitas untuk menjadi calong anggota 

legislatif, karena setiap kader akan mewakili kepentingan masyrakat dan selain itu 

partai tersebut dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk 

mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang unggul dan berkualitas, 

partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dengan mempunyai peluang 

untuk mengajukan calon masuk kebursa kepemimpinan nasional. 

 

C. Faktor Yang Menyebabkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Tidak 

Menempatkan Calonnya Dibeberapa Dapil Di Kabupaten Gowa Dalam Pileg 

2019. 

 

1. Faktor keterlambatan PKPI diloloskan sebagai peserta pemilu tahun 

2019 

Partai politik dapat menjadi peserta pemilu, dengan terlebih dahulu 

mengajukan surat permohonan menjadi peserta pemilu kepada KPU. Surat 

permohonan dimaksud ditandatangani oleh Ketua Umum atau sebutan lain Pengurus 

Pusat Partai Politik. Yang dimaksud Pengurus Pusat dalam hal ini adalah Ketua 

Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau nama lainnya.
54

 

PKPI sebelumnya dinyatakan tidak bisa berlaga dalam pemilu 2019. PKPI 

sudah lolos verifikasi administrative namun tidak memenuhi syarat verifikasi factual 

KPU di 73 Kabupaten atau kota Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Papua. 

Verifikasi factual diwajibkan beberapa waktu setelah ada putusan Mahkamah 

Konstitusi. Tidak terima, PKPI Pun menggugat KPU melalui Bawaslu, tapi gugatan 
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tersebut dibatalkan dalam siding ajudikasi. Kemudian PKPI mengambil langkah 

hukum lain dengan menggugat KPU ke PTUN. Dalam pertimbangan pengambilan 

keputusan itu, majelis hakim PTUN menyatakan KPU telah melakukan kesalahan 

prosedur di beberapa daerah, antara lain di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Tengah. 

PTUN mengabulkan gugatan partai bentukan Sutiyoso tersebut pada Rabu, 11 April 

2018. Melalui putusan tersebut, keputusan pembatalan PKPI menjadi peserta pemilu 

karena tidak memenuhi syarat sudah tidak berlaku. Dengan demikian KPU, akan 

mencabut keputusan terkait dengan pembatalan PKPI menjadi peserta pemilu.
55

 

Peserta pemilu anggota DPR dan DPRD secara institusional adalah partai 

politik. Partai politik yang menempatkan calon anggota DPR dan DPRD dalam daftar 

pencalonan. Sehingga calon anggota DPR dan DPRD berasal dari partai politik. 

Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota adalah partai politik. Partai politik peserta pemilu pada pemilu 

terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara 

nasional ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu pada pemilu berikutnya. Di 

tingkat pusat, partai politik memiliki struktur dan jenjang hingga kedaerah. Dengan 

penjenjangan tersebut, kepengurusan partai politik pada umumnya mengikuti pola 

kepengurusan pada organisasi politik maupun organisasi sosial secara umum. 

Berdasarkan hal tersebut, kepengurusan partai politik merupakan bagian dari tumbuh 

kembangnya demokrasi secara habitual. Kepengurusan partai politik inilah yang 

secara hierarkis menempatkan calon anggota legislatif disetiap tingkatan. Biasanya 

pengurus di tingkat pusat yang menempatkan calon anggota legislatif untuk Provinsi 
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dan pengurusan Kabupaten/Kota yang akan menempatkan calon anggota legislatif di 

tingkat Kabupaten/Kota. Sementara untuk tingkat Kecematan dan Desa/Kelurahan 

merupakan pengurus yang menjadi basis suara dari masing-masing partai. Meskipun 

orang-orang yang ditempatkan tidak harus pengurus partai, namun pengajuan 

percalonan harus melalui mekanisme secara berjenjang. Dalam hal ini dapat dilihat, 

bahwa peserta pemilu adalah institusi partai, bukan orang perseorangan. Partai yang 

menentukan nama siapa yang akan menjadi calon anggota legislatif yang akan 

diusung. Partailah yang menentukan siapa akan mewakilinya dalam suksesi politik, 

yakni pemilu. Kepeserataan pemilu untuk calon anggota legislatif adalah partai 

politik. Partai politik dapat menjadi peserta pemilu dengan mengajukan pendaftaran 

untuk menjadi calon peserta pemilu kepada KPU. Pendaftaran diajukan dengan surat 

yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada 

kepengurusan pusat partai politik. Pendaftaran dilengkapi dengan dokumen 

persyaratan yang lengkap. Jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu 

ditetapkan oleh KPU.
56

 

Menurut Ketua KPU saat peneliti wawancarai, mengatakan: 

“Partai PKPI lumayan responsif sih dalam mengikuti proses-proses di KPU 
cuma mungkin disini (di Gowa) proses atau pengrekrutan kader dan 
sebagainya terbatas dengan jumlah tokoh-tokoh yang ada dimasyarakat yang 
berminat untuk menjadi calon legislatif itu kayaknya sudah diborong oleh 
partai-partai besar semua.”

57
 

Partai ini cukup berpatisipasi dalam pemilu meskipun jumlah calegnya 

sedikit. Memiliki jumlah anggota yang sedikit atau banyak memang sangat 

mempengaruhi partai politik itu sendiri. 
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Hubungan antar partai politik, pemilu, dan demokrasi berkaitan satu sama 

lain. pemilu dipraktikkan secara konkret dari tesis demokrasi yang abstrak, sedangkan 

partai politik adalah organisasi yang menjadi elemen utama dari pemilu dan 

demokrasi. Sehingga ketiganya memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Antara 

yang satu dengan yang lainnya. Jika diteisik satu persatu, maka pertama, demokrasi 

adalah pemerintahan yang kekuasaannya berasal dari rakyat, dikelola untuk 

kepentingan rakyat. Artinya rakyat adalah pemengang kedaulatan. Kedua, pemilu 

adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, dimana rakyat menyerahkan 

sebagian “kedaulatannya” kepada wakil-wakil mereka di parlemen yang akan bekerja 

dan memperjuangkan hak-hak mereka. Ketiga, partai politik adalah organisasi yang 

bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara 

sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan 

membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta 

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
58

 

Daerah pemilihan atau sering disingkat Dapil adalah istilah umum dalam 

pemilihan umum di Indonesia yang merujuk kebata batasan wilayah atau jumlah 

penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dank arena 

itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih. Daerah 

pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan 

wilayah administrasi pemerintah atau gabungan wilayah administrasi pmerintahan 

atau bagian  wilayah administrasi yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah 

berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar 
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pengajuan calon oleh pemimpin politik, dan penetapan calon terpilih anggota DPR, 

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 

 

Tabel 1.3 

Di Kabupaten Gowa memiliki tujuh Daerah Pilih 

No. Dapil Kecamatan Jumlah Penduduk Kursi 

1. Satu Somba Opu 159.256 9 

2. Dua Bontomarannu 36.332  

  Manuju 15.579 6 

  Pattallasang 27.026  

  Parangloe 17.756  

3. Tiga Tinggimoncong 22.284  

  Tombolopao 30.114 4 

  Parigi 13.836  

4. Empat Tompobulu 28.314  

  Bungaya 18.231 6 

  Biringbulu 36.906  

  Bontolempangan 18.116  

5. Lima Bontonompo 42.070 4 

  Bontonompo Selatan 32.693  

6. Enam  Bajeng 67.408 6 

  Bajeng Barat 26.334  

7. Tujuh Pallangga 116.098 10 
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  Barombong 44.597  

Sumber: Waode Nurmin, “Daftar Nama Partai dan Jumlah Bacaleg yang Masuk di KPUD Gowa” 

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Daftar Nama Partai dan Jumlah Bacaleg yang 

Masuk di KPUD Gowa, http://makassar.tribunnews.com/2018/07/19/daftar-nama-partai-dan-jumlah-

bacaleg-yang-masuk-di-kpud-gowa. 

PKPI DPK Gowa sendiri hanya mengisi satu dapil yakni dapil tujuh karena 

kurangnya anggota yang bergabung, menurut keteranga dari ketua partai keadailan 

dan persatuan Indonesia DPK Gowa : 

“ Karena keterlambatan PKPI diloloskan sebagai peserta pemilu. Dan untuk 
alasan mengapa cuma satu dan itu dapil tujuh, sih yah karena semua anggota 
yang mendaftar menginginkan itu, mereka ingin di dapil tujuh.” 

59
 

Anggota yang mendaftar caleg melalui partai ini menginginkan di Dapil tujuh 

melihat memang juga hanya sedikit yang mendaftarkan diri dipartai ini. Di karenakan 

sebelumnya KPU menyatakan PKPI tidak lolos sebagai peserta pemilu 2019, KPU 

yang menyatakan bahwa PKPI tidak berhasil memenuhi batas 

kepengurusan/keanggotaan minimal 75% pada Kabupaten/Kota di 34 Provinsi. Atas 

keputusan KPU, PKPI mendaftarkan gugatan banding ke Bawaslu namun gugatan 

tersebut ditolak. Dari Bawaslu PKPI mengajukan banding ke PTUN dan PTUN 

merhasil meloloskan PKPI sebagai peserta pemilu tahun 2019. 

Dan salah satu alasan seorang caleg mengapa mendaftar diri di Dapil tujuh 

karena : 

“Mengapa saya mendaftar diri di Dapil tujuh padahal sebelumnya saya 
di dapil satu karena saya ingin melihat apakah masyarakan disini dan 
disana sama, ternyata sama. Mereka akan memilih orang yang 
„memberinya‟ belakangan dengan jumlah banyak”

60
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Permainan uang memang sangat kental dalam perpolitik dan disisi lain 

masyarakat pun juga sebenarnya yang meminta seperti itu. 

Seperti yang diungkapkan Ketua KPU bahwa: 

“Orang yang duduk jadi anggota legislatif pasti membutuhkan biaya, 
tapi prosedur menggunankan biaya itu yang kalau sifatnya membiayai 
kegiatan, memfasilitasi masyarakat dan sebagainya itukan hal yang 
legal. Tapi politik uang itu bukan legal tapi illegal”

61
 

Seorang caleg bisa mengeluarkan uang tapi hanya menggunakan uang itu 

sebagai serana membantu masyarakat dan kegiatan pemilihan umum bukan sebagai 

pembeli suara, tapi masih banyak saja yang menggunakan uangnya untuk membeli 

suara untuk duduk di kursi legislatif. Dan ini sangat sulit untuk di hentikan dan butuh 

penenganan khusus, seperti pemerintah atau sebuah organisasi yang rutin 

mengkampanyekan tolak politik uang, memberikan pemahaman pada masyarakat 

tentang pentingnya memilih wakil yang berkualitas bukan wakil yang memiliki 

banyak uang. 

Karena wakil yang bertindak untuk dan atas nama rakyat yang normatifnya 

mempunyai fungsi serta tanggung jawab pada prinsipnya mewakili seluruh 

kepentingan daripada masyarakat yang diwakilinya. Hubungan antara yang diwakili 

dan wakil tentu dimaknai sebagai hubungan diantara dua pihak, ialah antara wakil 

dengan terwakili. Wakil memegang mandat yang subtansinya berperan atau 

memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan 

kesepakatan yang dibuatnya dengan yang diwakili.
62
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Namun jika melihat bagaimana masyarakat yang memilih anggota legislatif 

karena uang tanpa melihat bagaimana anggota legislatif ini akan mendengarkan 

aspirasinya, mendengarkan keluhannya dilain sisi anggota legislatif ini sibuk untuk 

mengembalikan uangnya yang telah ia gadaikan waktu pencalonan dengan satu kursi. 

2. Faktor kekurangan keterlibatan Pemenuhan kuota 30% Perempuan 

Kaum permpuan Indonesia memiliki agenda ganda untuk mendorong 

partisipasi kreatif mereka dalam kehidupan kebangsaan yakni; Pertama, 

memperjuankan kesetaraan perempuan dalam ranah politik dengan menuntut kuota 

30 persen keterwakilan perempuan dalam badan-badan politik resmi negara termasuk 

dalam struktur partai politik dan kedua, perjuangan melawan neoliberalisme dan 

perang melawan terror, sebagai penyebab kemiskinan dan kehancuran tenaga 

produktif adalah persoalan mendesak kaum perempuan seluruh dunia saat ini 

termasuk Indonesia. Terfragmentasinya kelompok-kelompok perempuan dalam isu-

isu seperti HAM, aborsi dan lingkungan adalah akibat dari krisis dan hasil dari 

perbedaan pendapat berbasis kelas di dalam pergerakan perempuan yeng sedikit demi 

sedikit mulai terkikis oleh kenyataan bahwa semakin fragmentatifnya tuntutan 

perempuan semakin menyulitkan pencapaian tujuan politik mereka. Fragmentasi isu 

dapat digunakan sebagai taktik untuk kemenangan kecil namun bukan strategi. Kaum 

perempuan menjadi satu kekuatan politik penting dalam struktur politik nasional. 

Strategi yang efektif untuk memperluas pengaruh organisasi gerakan perempuan 

adalah kampanye, diskusi, worshop dan seminar yang juga melibatkan media massa 

untuk mempublikasi aktivitas tersebut sehingga aktivitas itu diketahui oleh publik. 

Beriringan dengan itu, perlu mendukung dan menyerukan kaum perempuan untuk 

terlibat aktif dalam perjuangan politik; mendukung secara kritis penerapan kuota 
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keterlibatan perempuan dalam jabatan-jabatan publik, sebagai salah satu cara 

memajukan perjuangan politik kaum perempuan; serta mendukung secara aktif 

terciptanya budanya ilmiah, demokratis dan setara antara laki-laki dan perempuan. 

Juga agenda politik kaum perempuan yang masih terus diperjuangkan dari waktu ke 

waktu, tidak hanya dilakukan oleh gerakan feminis radikal, tetapi juga olek kekuatan 

feminis moderat yang seringkali bisa berkompromi dengan negara adalah 

penentangan atas segala bentuk eksploitasi terhadap kaum perempuan; perlu 

penyediaan fasilitas kesehatan gratis, setidaknya terjangkau, murah dan modern untuk 

ibu dan anak; mengharapkan agar negara dapat memberlakukan tindakan hukum yang 

keras terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta tuntutan agar negara 

menjamin bagi setiap pekerja perempuan untuk mendapatkan upah yang wajar 

meskipun sedang dalam kondisi cuti hamil atau haid. Sejak 1998, tuntutan pada isu 

perbaikan kualitas hidup ibu dan kaum perempuan serta jaminan sosial yang wajar 

menjadi isu utama yang disuarakan oleh aktor-aktor gerakan perempuan di 

Indonesia.
63

 

Menurtu salah satu Caleg PKPI DPK Gowa tentang Kuota perempuan 30 % 

pada dapil dalam pemilihan legislatif, Bapak Ramli menenyatakan: 

 

“Di sini kita hanya 6 orang dan yang main pun cuma 3 orang, yang lainnya 
hanya penambah nama saja, dan juga adanya pemenuhan 30 % kuota 
perempuan inilah yang juga menjadi salah satu kesulitan kita karena kita ini 
kekurangan anggota”
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Pemenuhan kuota perempuan 30% memang sangan penting bagi partai politik 

yang ingin menjadi peserta pemilu, dan juga salah satu tantangan untuk dihadapi 

dikarenakan bukan hal mudah untuk mendapatkan perempuan yang memang benar-

benar ingin bermain dalam rana perpolitikan. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan peran perempuan sudah dilakukan 

dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan uang dapat menjamin 

peningkatan keterwakilan perempuan dikursi DPR. Peraturan ini di rumuskan  dalam 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik Dan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Dan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Partai Politik Dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah yang 

di dalamnya juga mengatur pemilu tahun 2009. Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 

memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan 

perempuan minimal 30% dengan pendirian maupun dalam kepengurusan tingkat 

pusat. Angka ini didapat berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30% memungkinkan terjadinya suatu 

perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam 

lembaga-lembaga publik. Kemudian, dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 

ditegaskan bahwa partai politik baru dapat mengikuti setelah memenuhi persyaratan 

menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan 

partai politik tingkat pusat. Peraturan lainnya dengan menerapkan zipper system yang 

mengatur bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurannya satu perempuan. 

Ketentuan ini tedapat dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008. 
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Kedua kebijakan ini bertujuan untuk menghindari dominasi dari salah satu jenis 

kelamin dalam dalam lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik.
65

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota 

DPR, DPD, dan DPRD memuat ketentuan tentang kebijakan afirmasi untuk 

keterwakilan perempuan. Daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Nama-nama 

itu disusun berdasarkan nomor urut dengan ketentuan dalam setiap tiga bakal calon 

terdapat sekurang-kurangnya satu perempuan. Ketentuan tersebut telah diterapkan 

dalam pemilu 2009. Kebijakan afirmasi terbukti efektif dengan peningkatan jumlah 

calon anggota legislatif ataupun yang menjadi calon terpilih. Data Komisi pemilihan 

Umum, pada pemilu 2004 hanya terdapat 61 perempuan yang terpilih sebagai 

anggota DPR. Lima tahun kemudian, jumlah itu meningkat menjadi 101 perempuan. 

Dalam praktiknya kini, implementasi ketentuan tersebut tidak semudah membalik 

tangan. Keberadaan para calon laki-laki yang menginginkan persaingan secara “sehat 

dan adil” tentulah salah satu soal. Namun, sedikit perubahan dalam ketentuan 

perundang-undangan terbukti bisa berpengaruh banyak. Dalam pemilu 2014, partai 

politik hanya bisa mengajukan calon maksimal sebanyak 100% dari jumlah kursi 

yang diperebutkan di sebuah daerah pemilih (dapil). Pada pemilu sebelumnya, calon 

yang bisa diajukan maksimal 120% jumlah kursi yang diperebutkan di sebuah dapil. 

Imbasnya, pertarungan bakal ketat sejak awal di internal partai politik.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Rekrutmen Partai Keadilan dan 

Persatuan Indonesia Pada Pileg 2019”. Akan dipaparkan secara singkat mengenai 

kesimpulan dari penelitian ini. 

1. PKPI DPK Gowa menerapkan sistem rekrutmen terbuka. Dimana sistem ini 

membuka peluang bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon 

legislatif tanpa persyaratan-persyaratan tertentu yang dapat memberatkannya. Dalam 

merekrut calon anggota legislatif PKPI DPK Gowa membuat spanduk sebagai media 

informasi kepada masyarakat. Dalam merekrut anggota legislatif ada dua mekanisme 

yang biasa ditempuh, pertama merekrut caleg dari internal partai, dalam mekanisme 

ini partai mengkomodasi kader partai yang menjadi pengurus partai, untuk direkrut 

sebagai caleg. Kedua, rekrutmen caleg dari eksternal partai. Dalam mekanisme ini, 

partai mengakomodsi non kader partai, yang tidak menjadi pengurus partai untuk 

direkrut sebagai caleg. 

2.  Penyebab kurangnya calon anggota legislatif pada Partai Keadilan dan 

Persatuan Indonesia dipemilihan umum tahun 2019 dikarenakan terlambatnya 

penguguman kelolosannya sebagai peserta pemilu, inilah membuat beberapa calon
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anggota legislatif yang mendaftar diri di PKPI untuk menjadi wakil rakyat berpaling 

ke partai-partai lain. 

B. Saran 

Sebagai partai politik, anggota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia harus 

tahu peran dan fungsi partai itu sendiri. tujuan partainya didirikan dan memengan 

teguh ideologi partainya. Kekurang anggota atau caleg yang akan memakili partai 

tersebut tidak akan terjadi jika saja calegnya memang memiliki komitmen yang kuat 

dengan PKPI. Merekrut anggota bukan semata-mata hanya demi materi yang di 

miliki calon anggota tapi juga komitmen dan konsitennya juga sangat di butuhkan 

oleh partai. PKPI DPK Gowa harusnya memiliki sikap tegas dalam menyeleksi 

anggota. 

 Dan PKPI DPK Gowa juga mesti melakukan rekrutmen anggota partai juga 

melakukan sosialisasi atau kegiatan lainnya agar masyarakat lebih mengenal Partai 

Keadilan Dan Persatuan Indonesia. 
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