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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin 

dapat dilihat tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 
Arab 

 
Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 ba b be ب
 ta t te ت
 sa ṡ es (dengan titik di atas) ث
 jim j je ج
 ha ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 
 kha kh kadan ha خ
 dal d de د
 zal ż zet (dengan titik di atas) ذ
 ra r er ر
 zai z zet ز
 sin s es س
 syin sy es dan ye ش
 sad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 
 dad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 
 ta ṭ te (dengantitik di ط

bawah) 
 za ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 
 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق
 kaf k ka ك
 lam l el ل
 mim m em م
 nun n en ن 
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 wau w we و

 ha h ha ه

 hamzah , apostrof ء
 ya y ye ي

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

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

(‘). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama 
Huruf 

Latin 
Nama 

 fatḥah a a ا َ

 Kasrah i i اِ

 ا َ
ḍammah u u 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabung antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama 
Huruf 

Latin 
Nama 

 
 
 fatḥah dan ىَْ

yā’ 

ai a dan 

i 
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 fatḥah dan ىَو  

wau 

au a dan 

u 

Contoh: 

 : kaifa َف ي 
َ
 ك

 : haula َل و 
َ
 ه

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Contoh: 

 

 
َ
 māta : مَات

 ramā : رَمََ 

لَ   qîla : قِي 

 
ُ
ت  yamūtu : يَمُو 

 

4. Tā’ Marbūṭah 

Harakat 

dan  

Huruf 

Nama Huruf 

dan Tanda 

Nama 

́| …  ´ى   fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas …ا

 kasrah dan yā’ i i dan garis di atas ى

 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas ىوُ 
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Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh: 

  : raudal al-atfāl    ِال
َ
ف
َ
ط
َ  
 الْ

ُ
ة
َ
ض  رَو 

 : al-madī nah al-fa dilah    
ُ
ة
َ
اضِل

َ
ف
ْ
مَدِ ال

ْ
 ال

                   : al-hikmah          
ُ
مَة
ْ
حِك

ْ
ل
َ
 ا

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

 : rabbanā  
َ
نا  رَبَّ

       : najjainā 
َ
نا ي  جَّ

َ
 ن

      : al-haqq 
 
حَق

ْ
ال
َ
 ا

         : nu’’ima َم عِّ
ُ
 ن



 

xiv  

        : ‘aduwwun  و
ُ
 عَد

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (  ّ ِ  . maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,( ب 

Contoh: 

        : ‘Alī  (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)  َِعَل 

      : ‘Arabī  (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)  ِ عَرَب 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan 

huruf ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh:  

     : al-syamsu (bukan asy-syamsu)  ُس م 
َ
لش
َ
 ا

     : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ُ
ة
َ
زَل
ْ
ل لزَّ
َ
 ا

      : al-falsafah 
ُ
ة
َ
سَف

ْ
ل
َ
ف
ْ
ل
َ
 ا

        : al-bilādu    
ُ
د
َ
بلا
ْ
ل
َ
 ا

7. Hamzah 
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Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

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

berupa alif. 

Contoh: 

     : ta’murūna 
َ
ن مُرُو 

ْ
أ
َ
 ت

        : al-nau’ 
ُ
و ع
َّ
لن
َ
 ا

        : syai’un  ء  َ
َ  ش 

       : umirtu 
ُ
ت مِر 

ُ
 أ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim di Gunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

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

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia, atau lazim dan 

menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis 

dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik 

tertentu, tidak  lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-

Qur’an (dari al-Qur’a n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. 
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9. Lafz al-Jalālah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai muda filaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah.   

Contoh: 

 billāh   ِبِالل dīnullāh  ِنُ الله   دِي 

Adapun ta ’marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz al-

Jala lah,ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

  hum fī rahmatillāh  ِِف 
م 
ُ
مَةِاللهِ ه  رَح 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama diri (orang, tempat, dan bulan) dan huruf pertama pada permulaan 

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang al-, maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya.  

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 

tersebut menggunakan huruf kapital Al-. Ketentuan yang sama juga berlaku 

untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 
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baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan 

DR).  

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

1. swt.    = subhanallahuwata’ala.  

2. saw.    = sallallahu ‘alaihiwasallam.  

3. a.s.  = ‘alaihi al-salām 

4. H    = Hijriah.  

5. M    = Masehi.  

6. SM    = Sebelum Masehi.  

7. l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

8. w.  = Wafat tahun 

9. Qs …/…: 4  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A li ‘Imra n/3: 4.  

10. HR  = Hadis Riwayat. 
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ABSTRAK 

NAMA   : TUHFAH FADHILAH HERMAN 

NIM   : 10200120222 

JUDUL SKRIPSI  : “Sistem Komisi Pemilihan Umum Dalam Mencegah 

Manipulasi Suara Pada Pemilihan Umum Perspektif 

Siyasah Syar’iyyah” 

  
Penelitian ini membahas tentang Sistem Komisi Pemilihan Umum 

Dalam Mencegah Manipulasi Suara Pada Pemilihan Umum Perspektif Siyasah 
Syar’iyyah. Adapun permasalahan yang akan diteliti: Untuk mengetahui 
konsep dan dasar dalam melaksanakan tugas Komisi Pemilihan Umum, Untuk 
mengetahui hambatan atau rintangan Komisi Pemilihan Umum dalam 
melaksanakan tugasnya pada saat perhitungan suara, Untuk mengetahui 
perspektif siyasah syariah terhadap pencurian suara dalam pemilihan umum. 

 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, atau yang 

sering dikenal dengan penelitian kepustakaan (Library Research). Sumber 
data yang di dapat dari penelitian ini yaitu terdiri dari bahan primer yang 
diperoleh dari al-Qur‟an, Hadits atau sumber hukum Islam lainnya dan bahan 
sekunder yang didapatkan dari buku, jurnal, berita-berita, dan lain sebagainya. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui kepustakaan dengan cara 
mencari, membaca, mempelajari dan mengkaji menggunakan 3 tahapan, yaitu: 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan  
 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Mengetahui konsep 
dan dasar dalam melaksanakan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab untuk 
menyelenggarakan pemilihan umum, melalui konsep dan dasar KPU berusaha 
untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang jujur, adil, dan demokratis 
sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. 2) Hambatan atau 
rintangan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugasnya pada saat 
perhitungan suara di antaranya: Logistik dan Distribusi, Teknologi dan 
Keamanan Sistem, Ketersediaan Sumber Daya Manusia, Kecurangan dan 
manipulasi, Tekanan politik dan keamanan, Partisipasi dan Pendidikan 
pemilih. 3) perspektif siyasah syariah terhadap manipulasi suara dalam 
pemilihan umum, jelas dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip 
dasar keadilan, kejujuran, amanah, dan kemaslahatan umum. Islam 
mengajarkan bahwa setiap proses politik harus dilaksanakan dengan 
integritas dan bertujuan untuk kebaikan bersama. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

 Negara Republik Indonesia adalah negara hukum1 Sebagaimana 

tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat indonesia. Hal ini 

diatur tegas dalam penjelasan UUD NRI 1945 bahwa Negara Republik 

Indonesia berdasar atas hukum Rechsstaat, tidak berdasar atas kekuasaan 

belaka Machstaat.2 hukum disini memilki arti yang sangat penting dalam aspek 

kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya 

dengan manusia lain. Hukum dijadikan sebagai dasar utama dalam 

menggerakkan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Selain itu hukum juga dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, 

sehingga hukum ada untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada 

dalam pola-pola tingkah laku yang diterima secara universal. 

 Negara demokrasi, Kegiatan memilih orang atau sekelompok orang 

untuk mewakili masyarakat di lembaga-lembaga kenegaraan, melalui 

pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur dan adil yang merupakan sebagai prinsip-prinsip dalam pemilu 

yang harus ditetapkan. Karena dalam pemilihan umum ini merupakan suatu 

rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat, yang 

kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan yang dikeluarkan 

oleh pemerintah sebagai wakil rakyat. Dalam suatu negara, demokrasi dan 

politik itu selalu berjalan bersama. Dimana politik mencakup semua unsur 

 
 1 Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 
 2 Anton Tabah, Menatap dengan mata hati polisi Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia 

pustaka utama, 1991), h. 181. 
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yang dibutuhkan oleh negara, dalam memilih seorang pemimpin negara atau 

pejabat pemerintahan itu tidak bisa lepas dari proses politik yang dilakukan 

sehingga terjadi proses demokrasi dimana rakyat dapat dipilih dan memilih 

melalui pemungutan suara yang sah dan terstruktur yang dilakukan lembaga 

berwenang yaitu komisi pemilihan umum (KPU). 

 Bentuk terlaksananya kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi 

adalah terselenggaranya pemilihan umum yang dilaksanakan berdasarkan 

prinsip-prinsip dalam pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan salah 

satu yang diamanahkan didalam undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh 

Negara, dalam hal tersebut memastikan dan melindungi kedaulatan rakyat 

dalam menyalurkan hak untuk memilih wakilnya untuk duduk dipemerintah. 

Pemilihan merupakan salah satu praktek berjalannya kekuasaan dan 

pemerintahan yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 

yang berkeadilan dan nilai-nilai kemanfaatan. Dalam negara hukum yang 

menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya, negara harus 

menjamin adanya jaminan berkeadilan bagi rakyat dalam menyalurkan 

partisipasinya dalam pemerintahan sebagai bentuk kedaulatan rakyat. 

 Pemilihan umum pada era modern ini, terjadi perubahan nilai dan 

norma yang sangat terlihat. Krisis moral dan etika dalam bernegara. 

Penyimpangan etika privat dan etika publik mengalami kekacuan norma 

seakan-akan terus terjadi dalam penyelanggara pemerintahan sehubung 

dalam suasana globalisasi harus dihadapi dengan sikap responsif.3 Indonesia 

merupakan negara demokrasi dan menganut pluraslisme dan tanggung jawab 

negara merupakan mengembalikan harkat martabat bangsa yang semestinya 

agar negara Indonesia dapat dihormati oleh negara-negara di dunia. Dari 

 
 3 Jimly Asshiddiq, Menegakkan Etika Penyelanggaraan Pemilu, Raja Grafindo, Jakarta, 

2013, h.29 



3 
 

  

persoalan di atas memperbaiki kualitas moral bangsa salah satunya dengan 

memperkuat basis integritas penyelenggara pemilihan umum.  

 Pandangan politics ethics, pada intinya sebagai sarana dimana 

terjadinya sebuah perubahan etika terapan yang besifat etis dan actual yang 

secara langsung dapat berpengaruh pada perbaikan moral. Dalam 

menyelenggarakan pemilihan umum harus memadukan antara etika teoritis 

dan etika terapan sebagai perwujudan dari implementasi etika terapan.4 

 Frans Magnis Suseno menyatakan, etika adalah suatu ilmu yang 

membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengetahui suatu ajaran 

moral tertentu, atau bagaimana dan mengapa kita harus mengambil sikap yang 

bertanggung jawab berhadapan dengan ajaran moral, Magnis juga membagi 

etika dalam dua bentuk, pertama etika bersifat umum dan kedua etika bersifat 

khusus. Etika bersifat umum adalah prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap 

tindakan manusia sedangkan etika khusus dibagi lagi menjadi etika individu 

yang menerangkan tentang bagaimana kewajiban manusia-manusia terhadap 

dirinya sendiri.5 

 Pemilihan umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam 

sebuah negara demokrasi, maka kejujuran dan keadilan pelaksanaan 

pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi. Pemilihan umum di 

Indonesia sebagai salah satu upaya mewujudkan negara demokrasi haruslah 

dapat dilaksanakan dengan baik agar terciptanya pemilihan umum yang 

profersional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan. 

 Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan dalam berbagai bentuk 

dengan ragam sistem yang tidak sama. Setidaknya ada sejumlah bentuk 

 
 4 Bandung, 2007 Eddy Purnama, Negara Kedaulatan Rakyat, Nusamedia 
 5 Jimly Asshiddiqie, Menegakkan etika Penyelenggaraan Pemilu, Raja Grafindo,  

Jakarta, 2013, h.87 
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pemilihan yang dikenal yakni: pemilihan umum calon anggota DPR, DPD dan 

DPRD dimana antara pemilihan calon anggota DPR dan DPRD dengan calon 

anggota DPD berbeda, pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden, 

peilihan umum kepala daerah dan pada tingkat paling rendah yakni pemilihan 

kepala desa.  

 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat dijelaskan bahwa 

pemilihan umum selanjutnya di sebut pemilu adalah sarana pelaksanaan 

kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil dalam Negeri Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik indonesia Tahun 1945. 

 Pemilihan umum merupakan wujud paling nyata sebagai pelaksana 

demokrasi apakah pihak penyelenggara (Pemerintah, KPU dan Panwaslu) atau 

pihak peserta pemilu umum (Rakyat dan para calon) yang selalu melakukan 

pelanggaran, oleh karena itu semua pelanggaran pemilu harus di tindak, dan 

perbuatan yang bermaksud membuat pemilihan umum itu menjadi tidak 

demokratis yaitu, tidak jujur dan tidak adil. Sebagai upaya awal oleh 

pemerintah untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak demokratis 

terhadap pelaksanaan pemilihan umum yang di atur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum pidana (KUHP) Buku 11 Bab IV tentang kejahatan terhadap 

pelaksanaan kewajiban dan hak kenegaraan.6 Pemilu yang bersifat umum 

menjamin kesempatan kepada semua warga negara yang telah mempunyai 

hak pilih berpartisipasi dalam pemilu. Pemilih bebas memberikan hak 

suaranya tanpa ada pengaruh, tekanan, maupun paksaan dari siapapun dalam 

 
  6 Sintong Silaba,Tindak Pidana Pemilu (suatu tinjauan dalam rangka mewujudkan 
pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil), (Jakarta: Pustaka sinar Harapan,1992)  h.19. 
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keadaan apapun. Semua pihak yang terkait dalam pemilu harus bersikap 

secara jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas adil berarti 

pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama dan bebas dari 

kecurangan pihak manapun. 

 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana pemilihan 

umum yaitu Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, 

serta Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diatur masalah tindak 

pidana yaitu khususnya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Meskipun demikian, 

kuantitas penyelenggaran pemilu tersebut tidak dengan sendirinya 

menghasilkan pemilu yang bebas dari pelanggaran-pelanggaran pemilu. 

Sejumlah pelanggaran-pelanggaran pemilu menjadi sajian di ruang publik dan 

menjadi bahan kajian akademik pada setiap pergelaran lima tahunan tersebut. 

Pelanggaran pemilu terus terjadi mulai dari masa persiapan pemilu, masa 

pelaksanaan pemilu, pun masa pascapelaksanaan pemilu. 

 Manusia selalu memiliki dua sisi yang berjalan beriringan sebagai 

makhluk sosial, yakni sisi negatif dan sisi positif. Sisi negatif adalah kejahatan 

sebagai sikap buruk dari pelaku manusia, sedangkan sisi positif adalah sikap 

baik yang taat akan norma-norma yang diakui dan berlaku dalam masyarakat. 

Dalam hal ini, jelas bahwa kejahatan merupakan fenomena kehidupan manusia 

dan masyarakat, oleh karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. 

Kejahatan adalah masalah manusia yang berupa kenyataan sosial, yang sebab 

musababnya kurang dipahami. Hal ini terjadi dimana saja dan kapan saja 
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dalam pergaulan hidup. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada 

keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, dan lain sebagainya. 

Berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersarang 

sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga membahayakan 

kehidupan setidak-tidaknya menimbulkan kerugian.7 

 Pelanggaran pemilu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-

undang pemilu terhadap penyelenggara pemilu yang berakibat pada 

penjatuhan sanksi terhadap pelanggarannya. Adapun kejahatan pemilu adalah 

merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman tertentu 

berdasarkan sistem peradilan pidana. Disamping itu, ada juga persoalan tata 

usaha negara yang terkait dengan keputusan penyelenggara pemilu yang 

merugikan warga negara sehingga dapat digugat dipengadilan tata usaha 

Negara.  

 Kuantitas dan modus pelanggaran yang terjadi selama hari 

pemungutan dan perhitungan suara adalah sebagai dampak dari pemilu itu 

sendiri. Pemilu adalah persaingan. Persaingan antar peserta pemilu untuk 

memperebutkan kursi dilembaga legislatif (DPR, DPD dan DPRD) maupun 

dilembaga eksekutif (Presiden dan wakil presiden). Karena pemilu sebagai 

persaingan, maka kontestasi akan melahirkan konflik. Konflik yang terjadi 

bukan saja karena peserta pemilu memperebutkan kursi atau jabatan yang 

sama, atau jumlahnya yang terbatas, tetapi konflik juga terjadi karena peserta 

pemilu menganggap kursi atau jabatan yang diperebutkan amat sangat 

penting bagi mereka. Semakin penting kursi atau jabatan bagi peserta pemilu, 

maka akan semakin ketat persaingan dalam memperebutkan kursi atau 

jabatan tersebut, dan pada gilirannya akan mendorong peserta pemilu untuk 

 
 7 Martiman Prodjohamidjojo, memahami dasar-dasar pidana Indonesia 2, (Jakarta: 

Pradya Paramitha, 1997), h. 2. 
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melakukan segala cara dalam merebut kursi tersebut. Sehingga dalam 

pelaksanaan pemilu sangat berpotensi terjadi pelanggaran-pelanggaran baik 

dilakukan oleh peserta pemilu, pemilih, penyelenggara pemilu, pemerintah 

maupun pihak terkait. Terjadinya pelanggaran dalam proses pemungutan dan 

penghitungan suara, dapat berdampak terhadap delegitimasi dan 

ketidakpercayaan masyarakat akan proses dan hasil pemilu itu sendiri. 

Sehingga terjadi pelanggaran, maka hak-hak dari pihak terlanggar dapat 

dikembalikan melalui penegakan hukum yang adil dan tepat waktu. 

Pelanggaran terhadap proses pemungutan dan perhitungan suara dapat 

ditegakkan, salah satunya dengan keputusan melakukan pemungutan suara 

ulang. Undang-undang pemilu mengatur bahwa pemungutan suara di TPS 

wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS 

terbukti terdapat keadaan: (1). Pembukaan kotak suara dan / atau berkas 

pemungutan dan penghitungan suara tidak dilaksanakan menurut tata cara 

yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; (2). 

Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, 

atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; 

(3) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang digunakan oleh 

pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau (4) pemilih 

yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di 

daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. 

 Proses penghitungan suara di TPS juga dapat diulang apabila terjadi 

pelanggaran atau kecurangan yang berupa: (1) kerusuhan yang 

mengakibatkan perhitungan suara tidak dapt dilanjutkan; (2) perhitungan 

suara dilakukan secar tertutup; (3) perhitungan suara dilakukan ditempat 

yang kurang erang atau yang kurang mendapatkan cahaya; (4) penghitungan 
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suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas; (5) saksi peserta pemilu, 

pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses 

penghitungan suara secara jelas; (6) perhitungan suara dilakukan ditempat 

lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau (7) ketidak 

sesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang 

tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.  

 Permasalahan yang terjadi dalam pemilihan umum. Maka peneliti 

tertarik untuk mengkaji secara mendalam dan memfokuskan penelitian ini 

yang berjudul: “Sistem Komisi Pemilihan Umum Dalam Mencegah Manipulasi 

Suara Pada Pemilihan Umum Perspektif Siyasah Syar’iyyah.”  

B.  Rumusan Masalah 

 Pokok permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah 

bagaimana Sistem Komisi Pemilihan Umum Dalam Mencegah Manipulasi 

Suara Pada Pemilihan Umum Perspektif Siyasah Syar’iyyah. Adapun sub 

masalah yang akan diuraikan adalah: 

1. Bagaimana konsep dan dasar dalam melaksanakan tugas Komisi 

Pemilihan Umum? 

2. Apakah hambatan atau rintangan Komisi Pemilihan Umum dalam 

melaksanakan tugasnya pada saat perhitungan suara? 

3. Bagaimana perspektif siyasah syar’iyyah terhadap manipulasi  suara 

dalam pemilihan umum? 

C.  Pengertian Judul 

 Agar uraian dalam skripsi ini lebih jelas dan terarah maka peneliti akan 

menguraikan pengertian judul untuk menghindari kesalahpahaman atau 

kekeliruan dari pembaca untuk memahami beberapa istilah pokok atau 
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kalimat dalam penelitian ini. Berikut peneliti akan menampilkan pengertian  

dari judul yang diangkat oleh peneliti dalam skripsi ini yaitu: 

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang 

menyelenggarakan pemilihan di indonesia, yakni meliputi pemilihan 

umum anggota DPR/DPD/DPRD, pemilihan umum Presiden dan wakil 

Presiden, serta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala 

daerah. 

2. Pemilihan umum adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat 

atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu 

negara. Pemilihan umum merupakan mekanisme penting dalam sistem 

demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi 

dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara.8 

Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan 

pemilihan umum disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian 

pemilihan umum. Selanjutnya disebut pemilu, adalah: Sarana 

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara lansgung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia tahun 1945. 

Menurut Dani pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membentuk 

sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut 

kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-

benar memancar ke bawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai 

dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat. 

 
 8Annisa Medina Sari, pengertian pemilu fungsi dan prinsipsnya, 2023, 

https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/ (diakses pada  tanggal 
19 Oktober 2023 pukul10.59 WITA) 

https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/
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Menurut Rahman, pemilihan umum merupakan cara dan sarana yang 

tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan 

duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat guna menjalankan kedaulatan 

rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan 

umum. Rizkiyansyah pemilihan umum adalah salah satu pranata yang 

paling representatif atau berjalannya demokrasi, tidak pernah ada 

demokrasi tanpa pemilihan umum. 

3. Pengertian pencegahan pada dasarnya definisi pencegahan atau 

preventif adalah pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk 

meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya 

sebagai individu, pasangan, orang tua, ataupun dalam keterlibatan 

dalam suatu kelompok, komunitas ataupun lembaga.9 

Pengertian lain dari upaya pencegahan atau preventif adalah sebuah 

usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu 

yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa 

latin pravenire yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah 

untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif 

diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah 

terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan 

demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum 

sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut 

merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan. 

Menurut sudut pandang hukum, pencegahan adalah suatu proses, cara, 

tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak 

terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum 

 
 9 Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan, Jakarta: 

Bina Grafika. 2001, h.10. 
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terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan 

upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. 

4. Manipulasi suara merujuk pada tindakan yang dilakukan untuk 

mengubah hasil suara dalam suatu pemilihan atau proses demokratis. 

Manipulasi suara dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk 

pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan legiskatif, dan 

pemilihan lokal. Pencurian suara dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

seperti mengubah hasil suara secara fisik, memanipulasi sistem 

elektronik, atau melakukan pengaturan dalam proses pendaftaran 

suara. Manipulasi suara merupakan tindakan ilegal dan melanggar 

prinsip demokrasi yang adil dan transparan. Manipulasi suara dapat 

merusak integritas pemilihan dan mengurangi kepercayaan 

masyarakat terhadap proses demokratis.10 

5. Pengertian as-siyasah merupakan kata saduran dari bahasa arab asli. 

Adapun maknanya, diantaranya adalah pengaturan, bimbingan, 

pengarahan, dan perbaikan. Sedangkan istilah as-siyasah asy-syar’iyyah 

(politik syar’i). termasuk isitilah uniterm (terpakai dalam banyak 

istilah, tidak hanya pada satu isitilah saja), bahkan banyak mengandung 

signifikasi. Oleh karena itu, lafazh “as-siyaasah” telah digunakan pada 

lebih dari satu makna.11 Jika siyasah syar’iah dipandang sebuah proses 

yang tidak pernah selesai. Maka ia senangtiasa terlibat dalam pergaulan 

sosial dan pergumulan budaya. Nyatanya fakta seperti itu telah, sedang 

dan akan berjalan dalam perjalanan sejarah umat islam. Sejalan dengan 

 
  10Berita Republika, KPU klaim bisa tahu pencurian suara, 2019, 
https://you.com/search?q=Pengertian+pencurian+suara&fromSearchBar=true  (diakses 
pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 11.37 WITA) 

 11 Djazuli, fiqh siyasah, Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu 
syariah, (Jakarta: Pranada Media, 2003), h.1-2 

https://you.com/search?q=Pengertian+pencurian+suara&fromSearchBar=true
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pandangan demikian, pemecahan atas berbagai masalah yang terkait 

dengan ihwal siyasah syar’iah lebih bersifat kontekstual, sehingga 

dengan demikian gejala siyasah syar’iah menampakkan diri dalam 

sosok yang beragam sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat.12 

Menurut Imam Al-Tarmidzi, seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, 

fiqh secara bahasa berarti mengetahui batinnya sampai kepada ke 

dalamannya. Sedangkan, secara terminologis (istilah), menurut ulama-

ulama syara’ (hukum islam), fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-

hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang 

diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau 

hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-quran dan 

sunnah). Jadi fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai 

hukum agama islam yang bersumber dari al-quran dan sunnah yang 

disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.13 

Suyuthi Pulungan mengemukakan definisi siyasah yaitu mengatur atau 

memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada atau memimpin 

sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan manusia dengan 

membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah adalah 

ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar 

negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta 

kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan 

istiqomah.14 

 
 12 Suyuti pulungan, Fiqh Siyasah,Ajaran,Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: PT. 

Rajagrafindo Persada, 2002), h.22-23.  
 13 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2014), h.14. 
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Siyasah syar’iah merupakan hukum-hukum yang mengatur 

kepentingan negara, mengorganisaikan permasalahn umat sesuai 

dengan jiwa syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi 

terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan.15Berdasarkan judul skripsi, 

maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup atau pokok dari 

pembahasan skripsi ini adalah peran komisi pemilihan umum (KPU) 

dalam mencegah pencurian suara pada pemilihan umum perspektif 

siyasah syariah. 

D. Kajian Pustaka 

Permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini yakni: “Peran komisi 

pemilihan umum (KPU) Dalam Mencegah Pencurian Suara Pada Pemilihan 

Umum Perspektif Siyasah Syariah.” Ada beberapa literatur yang membahas 

mengenai judul penelitian tersebut, akan tetapi belum ada yang membahas 

secara terperinci judul penelitian ini. Agar nantinya pembahasan penelitian ini 

lebih fokus pada pokok kajian maka dilengkapi dengan beberapa literatur yang 

masi berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud telah diuraikan oleh 

peneliti sebagai berikut: 

1. Jurnal Awaluddin dari komisi pemilihan umum Kabupaten Buton 

Provinsi Selawesi Tenggara pada tahun 2019 dengan judul malpraktik 

pemilu ditempat pemungutan suara pada pemungutan dan perhitungan 

suara pemilu serentak 2019. Dalam jurnal tersebut hanya membahas 

tujuan serta faktor apa yang mempengaruhi terjadinya malpraktik pada 

pemilihan umum. Sedangkan penelitian yang saya kaji berfokus pada 

peran KPU dalam mencegah pencurian suara pada pemilihan umum. 

 
 15 Abdurrahman taj, Al-siyasah al-Syariah wa al-Fiqh al-Islami, (Mesir: Mathba’ah Dar 

al-Ta’lif, 1993), h. 10. 
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2. Veggy Monica Rahmadhani pada tahun 2020 Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Aceh dengan judul Tindak Pidana 

Memberikan Suara Lebih Satu Kali Ditempat Pemungutan Suara pada 

Pemilihan Umum (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan 

Negeri Banda Aceh). Penelitian ini membahas tentang faktor penyebab 

terjadinya tindak pidana memberikan suara lebih satu kali di TPS, 

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana 

memberikan suara lebih dari satu kali di TPS, dan hambatan serta 

upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana mengaku 

dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suara lebih dari satu 

kali. Perbedaan dengan penelitian yang dikaji adalah penelitian 

terdahulu lebih mengkaji mengenai kualifikasi perbuatan tindak pidana 

pemungutan suara lebih dari satu kali dan pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana 

pemungutan suara lebih dari satu kali. Selain itu, penelitian terdahulu 

lebih mengkaji mengenai pelaku tindak pidana dengan sengaja 

melakukan pemungutan suara lebih dari satu kali dalam pemilihan 

umum tanpa mengakui dirinya sebagai orang lain. Sedangkan 

penelitian yang saya kaji lebih berfokus berfokus kepada bagaimana 

peran KPU dalam mencegah pencurian suara pada pemilihan umum. 

3. Jurnal Ari Ganjar Herdiansyah dari departemen ilmu politik VISIP 

Universitas Padjajaran Sumedang pada tahun 2017 dengan judul 

politisasi identitas dalam kompetisi pemilu di indonesia pasca pemilu 

2014 jurnal ini hanya mengungkapkan lemahnya institusionalisasi 

partai mendorong para politisi berkolaborasi dengan aktor-aktor sivil 

society untuk memproduksi isu-isu identitas demi kepentingan pemilu 
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dan tidak berfokus pada peran KPU dalam mencegah pencurian suara 

pada pemilihan umum. 

4. Jurnal Anin Dita Pratitasuari dan Sri Budi Eka Wardani dari pasca 

sarjana ilmu politik dari fakultas ilmu sosial dan ilmu politik UI tahun 

2020 dengan judul fenomena broker politik dalam penyelenggara pemilu 

jurnal ini mengungkapkan mengenai adanya kecurangan dalam 

pemilihan umum dengan adanya suap yang diberikan dari salah satu 

kandidat partai, jurnal ini sudah fokus dalam membahas adanya 

kecurangan dalam pemilihan umum tetapi tidak membahas secara rinci 

mengenai bagaimana peran KPU dalam mencegah pencurian suara 

pada pemilihan umum. 

5. Sigit Pamungkas dalam bukunya yang berjudul perihal pemilu dalam 

karyanya ini membahas posisi pemilu dalam negara demokrasi, unsur-

unsur sistem pemilu, sistem pemilu, dan lembaga penyelenggara 

pemilu. Serta membahas tentang pemilu-pemilu di Indonesia, seperti 

pemilu 1955, pemilu orde baru, dan era reformasi. Setiap 

pembahasannya menjelaskan tentang pemilih dan peserta pemilu, 

sistem, hasil, dan implikasi dari setiap pemilu. Perbedaan dengan 

penelitian yang dikaji adalah penulis lebih mengkaji mengenai peran 

KPU dalam mencegah pencurian suara pada pemilihan umum. 

E. Metodologi Penelitian 

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teliti 

dan saksama dan memperoleh suatu kebenaran. Metode penelitian 

merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika 
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dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau 

beberapa gejala atau kejadian dengan jalan menganalisisnya.16 

 Menurut Soerjono Soekanto, penelitian adalah menganalisis dan 

mengkontruksikan secara metodologis yang artinya dilakukan dengan metode 

dan cara yang sistematis (konsisten dan melakukan langkah-langkah tertentu) 

dan taat asas, artinya kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika dan 

pemikiran tertentu bertujuan mempelajari satu atau beberapa sejala hukum 

sebagai “pegangan” yang kemudian dilakukan pemeriksaan fakta secara 

mendetail.17 

 Metodologi penelitian adalah cara ilmiah (Rasional, Empiris, dan 

Sistematis) yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu untuk melakukan 

penelitian. Penelitian tersebut dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, 

sehingga terjangkau oleh penalaran manusia.18 Dengan demikian, metode 

penelitian adalah suatu cara untuk memahami objek atau gejala yang dapat 

ditelaah atau dianalisis berdasarkan permasalahan-permasalahan yang 

timbul. 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, tujuan utama 

dari penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk memahami fenomena atau 

gejala sosial dengan lebih mendalam.penelitian kualitatif lebih menekan pada 

gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerinci 

menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Tujuannya adalah untuk 

 
 16 Khudzaifah Dimyanti dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum (Surakarta: t.p, 

2004), h,12. 
 17Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek, (Surabaya: CV.Jakad media 

Publishing, 2020), h.5.  
 18 Made Pasek Diantha, Metodology Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori 

Hukum (Jakarta: Prenada Media Group,2016), h.12. 
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memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk 

selanjutnya dihasilkan sebuah teori.19 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menggunakan 

konsep legal positif. Berdasarkan konsep ini, hukum dipandang atau identik 

dengan norma-norma hukum tertulis, yang dibuat dan diundangkan oleh 

lembaga atau pejabat yang berwenang dan meninjau hukum sebagai suatu 

sistem literatur yang otonom, mandiri, tertutup, dan terlepas dari 

kehidupan masyarakat nyata. 

b. Pendekatan syar’i yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk 

mengkaji dan menganalisis berbagai aspek hukum berdasarkan prinsip-

prinsip dan konsep-konsep yang terdapat dalam syariat islam. Pendekatan 

ini melibatkan penelitain terhadap dalil-dalil hukum islam, seperti Al-quran 

Hadis, dan prinsip-prinsip fiqh (hukum islam). Pendekatan Syar’i dapat 

memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip 

hukum islam dan relevansinya dalam konteks kehidupan dan permasalahan 

yang sedang diteliti. 

3. Sumber Data 

 Dalam penulisan skripsi ini, penyusun melakukan penelitian terhadap 

sumber-sumber kepustakaan data dalam rangka pengumpulan data. Adapun 

sumberdata yang dimaksud adalah mengumpulkan data dengan jalan mebaca 

literatur-literatur yang mempunyai keterkaitan dan relevansi dengan masalah 

pokok dan sub-sub masalah. Demikian pula penyusun menggunakan metode 

“dokumentasu”, yaitu mencari data mengenai hal-hal yang viable berupa 

 
 19 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 

h.5 
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catatan, transkrip, buku-buku, salinan dan naskah asli, surat kabar, majalah 

dan sebagainya yang ada kaitannya dengan pembahasan skrispsi ini. 

 Oleh karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka data primer 

sebagai data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (melalui 

wawancara) tidak digunakan. Lazimnya, sumber data yang digunakan dalam 

penelitian pustaka (library research) adalah data sekunder (secondary data) 

berupa data yang diperoleh dari berbagai literatur dan referensi seperti buku, 

jurnal, majalah dan dokumentasi serta data tertulis lainnya yang berhubungan 

dan sangat membantu penelitian. Data sekunder yang digunakan terdiri atas 

sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. 

 Bahan hukum primer, yaitu yang berasal dari literatur-literatur bacaan 

antara lain dari kitab undang-undang, buku-buku hukum perbuatan melawan 

hukum oleh pemerintah, sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan 

lainnya yang terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder bersumber dari 

kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Dalam pengumpulan dari sumber bacaan 

ini digunakan dua metode kutipan sebagai berikut : 

a. Kutipan langsung: yaitu langsung mengutip pendapat atau tulisan orang 

lain secara lansgung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah 

susunan redaksinya. Mengutip secara langsung dapat diartikan mengutip 

pendapat dari sumber aslinya. 

b. Kutipan tidak langsung: merupakan kutipan tidak menurut kata-kata sesuai 

dengan yang dikutip, tetapi menurut pokok pikiran atau semangatnya, yang 

dinyatakan dalam kata-kata dan bahasa penyusun sendiri. Penulisan 

kutipan tidak langsung panjang dan pendek juga akan dibedakan untuk 

kepentingan kejelasan. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

 Untuk mempermudah memperoleh pembahasan, maka informasi 

dihimpun melalui proses yang bertahap. Berawal dari mengumpulkan bahan-

bahan, sumber-sumber yang berasal dari artikel, jurnal, tulisan-tulisan yang 

berhubungan dengan sistem pemilihan umum. Selanjutnya bahan-bahan 

hukum yang sudah berhasil dikumpulkan, kemudian diklasifikasi mana yang 

sesuai dengan judul penelitian. Selanjutnya diolah sesuai dengan bahan 

pembahasan dengan jalan menghimpun dan mengklasifikasikannya dalam 

masing-masing bab dan sub bab yang telah bersusun menurut pokok 

permasalahan untuk kemudian dianalisis.20 Adapun metode yang digunakan 

dalam mengelola penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

a. Identifikasi data, yang dimaksud dengan identifikasi data adalah     

pengenalan dan pengelompokan data yang relevan dengan penelitian ini 

yakni tentang peran KPU dalam mencegah pencurian suara pada pemilihan 

umum perspektif siayasah syariah. 

b. Reduksi data, yang dimaksud dngan reduksi data adalah suatu kegiatan 

yang dilakukan untuk memilih data yang dianggap relevan pada penelitian 

ini. Hal ini bertujuan agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi terarah 

dan tersistematis sebagaimana mestinya. 

c. Editing, yang dimaksud dengan editing adalah proses pemeriksaan data 

hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (Hubungan) 

dan keabsahan data yang akan diteliti untuk menemukan jawaban dari 

pokok permasalahan. 

 

 
 20 Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rayadi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h.256 
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5. Teknik Analisis Data 

  Metode pengolahan penelitian ini dengan deskriptif analitis, analisis 

data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan 

data sekunder. Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis “Metode 

Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau 

memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum.” Dengan kata lain penelitian deskriptif 

analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-

masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian 

yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.21  

 Tujuan utama dari sebuah analisis adalah untuk meringkas data dalam 

bentuk yang mudah dipahami, sehingga hubungan antara problem penelitian 

dapat dipelajari dan diuji.22 Menganalisis data merupakan suatu langkah yang 

sangat kritis dalam penelitian dimana peneliti harus memastikan pola analisis 

yang akan digunakan. Diketahui bahwa seluruh hasil penelitian didapatkan 

dari bahan-bahan yang bersifat kepustakaan, baik dari jurnal, artikel dan 

beberapa tulisan mengenai peran KPU dalam mencegah pencurian suara pada 

pemilihan umum, kemudian bahan yang ada selanjutnya diolah melalui teknik 

yang telah diterapkan dan dianalisa serta dikembangkan dengan bahasa 

penulis sendiri. Sehingga diharapkan dapat berkesinambungan antara data 

yang diperoleh dengan tujuan penelitian yang diinginkan. 

 

 

 
 21 6idoc.pub_adapun-pengertian-dari-metode-deskriptif-analitis-menurut-sugiono-

.pdf 
 22 Moh Kasiram, Penelitian Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi 

Penelitian, (Malang Maliki Press),h.120 
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F.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab 

rumusan masalah yang didapatkan di atas, yaitu sebagai berikut: 

a. Bagaimana konsep dan dasar dalam melaksanakan tugas Komisi Pemilihan 

Umum?   

b. Apakah hambatan atau rintangan Komisi Pemilihan Umum dalam 

melaksanakan tugasnya pada saat perhitungan suara? 

c. Bagaimana perspektif siyasah syariah terhadap pencurian suara dalam 

pemilihan umum? 

2. Kegunaan Penelitian 

Untuk memperoleh manfaat dari sebuah penelitian, maka perlu 

dirumuskan kegunaan peneltitian. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai 

berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

   Adapun kegunaan teoritis pada penelitian ini agar diharapkan dapat 

menambah wawasan terkait paralegal sehingga dapat memberikan 

sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dalam 

buku ilmu pengetahuan. 

b. Kegunaan Praktis 

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk 

kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara 

berpikir dan cara bertindak penegak hukum dalam mengambil keputusan 

guna mewujudkan tujuan hukum. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILIHAN UMUM 

A. Pengertian Pemilihan Umum 

  Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 Tentang Pemilihan Umum dikatakan bahwa: “Pemilihan Umum yang 

selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, 

Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan 

Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan 

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 

  Pemilu merupakan sistem penjaringan pejabat publik yang banyak 

digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem perintahan demokrasi. 

Bagi negara yang mengklaim diri sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama 

dari demokrasi.23 

  Menurut Jimly Asshiddique seperti yang dikutip dalam bukunya 

Fajlurrahman Jurdi, pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan 

untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Ashiddique berangkat 

dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut 

representative democracy. Dalam praktiknya, yang menjalankan kedaulatan 

rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang berada di Lembaga perwakilan rakyat. 

Para wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya 

pemerintahan, serta tujuan yang hendak dicapai baik dalam jangka pendek, 

menengah, maupun Panjang. Dalam menentukan siapa yang berhak mewakili 

 
23 Triwulan titik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 

1945, 3rd edn (Prenadamedia, 2015). 
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rakyat untuk menjalankan pemerintahan, diselenggarakan suatu pemilihan 

yang dipilih secara langsung oleh rakyat.24 

Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada 

hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk 

menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam 

Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu 

Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam 

MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersamasama dengan 

pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara” 

Menurut Manuel Kaisiepo menyatakan tentang pemilu: “Memang telah 

menjadi tradisi penting hampir-hampir disakralkan dalam berbagai sistem 

politik di dunia. Pemilihan umum penting karena berfungsi memberi 

legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan 

legitimasi inilah yang dicari.Pemilihan umum yang berfungsi 

mempertahankan status quo bagi rezim yang ingin terus bercokol dan bila 

pemilihan umum dilaksanakan dalam konteks ini, maka legitimasi dan status 

quo inilah yang dipertaruhkan, bukan soal demokrasi yang abstrak dan kabur 

ukuran-ukurannya itu.25 

Selain menurut para ahli, pengertian mengenai pemilihan umum 

termuat dalam beberapa undang-undang seperti:26 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota 

Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dalam undang-

undang ini tidak ada definisi atau batasan mengenai pemilihan umum, 

 
24 Jurdi Fajlurrahman, Pengantar Hukum Pemilihan Umum (Kencana Prenadamedia 

Grup, 2018). 
25 Admin, ‘Pengertian, Fungsi, Dan Sistem Pemilihan Umum’, 

Https://Diy.Kpu.Go.Id/Web/Pengertian-Fungsi-Dan-Sistem-Pemilihan-Umum/, 2021. 
26 Jurdi Fajlurrahman, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, 1st edn (Prenada, 2018). 
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hanya dikatakan tersirat dalam bagian menimbang bahwa untuk 

pemilihan anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat. Dapat dipahami bahwa dalam undang-undang ini tidak ada 

batasan pengertian yang dapat dijadikan acuan mengenai definisi 

pemilihan umum, hanya mengatur mengenai siapa yang berhak 

memilih dan dipilih, mengenai pencalonan, daerah pemilihan, serta hal-

hal teknis lainnya. 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum 

Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, 

undang-undang ini merupakan persiapan pemilihan umum pertama 

pada masa Orde Baru tahun 1971. Dalam undang-undang ini pun tidak 

memuat mengenai definisi Pemilihan Umum, tetapi dalam bagian 

menimbang secara jelas menyebutkan bahwa untuk melaksanakan 

kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan untuk 

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia perlu 

disusun Undang-undang Pemilihan Umum bagi anggota Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, yang sesuai dengan cita-cita dan azas-azas 

demokrasi Panca Sila. Terbentuknya undang-undang ini secara jelas 

disebutkan adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum 

Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat 

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1975 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980. Dalam undangundang 
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ini, definisi mengenai pemilihan umum sudah terlihat secara jelas 

dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi Pemilihan Umum adalah sarana 

pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam 

Negara Republik Indonesi 

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, 

undang-undang ini merupakan undang-undang pertama yang 

mengatur Pemilihan Umum sejak masa Orde Baru berakhir. Pengertian 

Pemilihan Umum secara jelas tertera dalam Pasal 1 ayat (1) yang 

berbunyi Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan 

rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam 

undang-undang ini pengaturan mengenai pemilihan umum jauh lebih 

baik dibandingkan dengan undang-undang mengenai pemilihan umum 

yang sebelumnya. Kedaulatan rakyat menjadi inti dalam pemilihan 

umum dimana Pemilihan Umum sebagai sarana untuk mewujudkan 

kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan diamanatkan dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Dengan 

komitmen bahwa pemilihan umum perlu diselenggarakan dengan lebih 

berkualitas dengan partisipasi rakyat sebesar-besarnya dan 

dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 

dan adil. Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Pemilihan umum 

yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan 



26 
 

  

rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.  

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 

menurut Pasal 1 Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu 

adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan 

Wakil Presiden, dan Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

B. Tujuan dan Asas Dalam Pemilu 

Pemilu membawa pengaruh besar terhadap sistem politik suatu negara. 

Melalui pemilu masyarakat berkesempatan berpartisipasi penyaringan calon-

calon tersebut. Pada hakikatnya pemilu, di negara mana pun mempunyai 

esensi yang sama. Pemilu, berarti rakyat yang melakukan kegiatan memilih 

orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin 

negara. Pemimpin yang dipilih itu akan menjalankan kehendak rakyat yang 

memilihnya. Arbi Sanit menyimpulkan bahwa pemilu pada dasarnya memiliki 

empat fungsi utama yakni: 

a. Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah. 

b. Pembentukan perwakilan politik rakyat. 

c. Sirkulasi elite penguasa. 

d. Pendidikan politik. 
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Sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan 

pancasila dalam Negara Republik Indonesia, maka pemilu bertujuan antara 

lain: 

a. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib. 

b. Untuk melaksanakaan kedaulatan rakyat. 

c. Dalam rangka melakukan hak-hak warga negara. 

Sementara itu bagi partai politik tujuan pemilu adalah untuk 

memperoleh dukungan sebanyak mungkin suara rakyat sehingga diharapkan 

dapat merebut atau mempertahankan kedudukannya dalam sistem 

pemerintahan negara secara konsitusional. Sedangkan bagi warga negara 

(rakyat) sendiri tujuan pemilu di samping memilih wakil-wakil yang akan 

duduk diparlemen maupun yang akan memimpin negara, juga dipergunakan 

sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap kebijaksanaan yang 

dilakukan oleh negara dalam melaksanakan kehendak rakyat dalam kurun 

waktu tertentu.27 

Sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam pembukaan dan pasal 1 

UUD 1945 indonesia menganut asas kedaulataan rakyat, yang dimaksudkan 

disini adalah kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat itu antara lain tercermin 

dilaksanakan pemilu dalam waktu tertentu. Karenanya pemilu adalah dalam 

rangka untuk memberi kesempatan kepada warga negara untuk 

melaksanakan haknya, dengan tujuan: 

a. Untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan kedaulatan yang 

dipunyai. 

b. Terbuka kemungkinan baaginya untuk duduk dalam badan perwakilan 

rakyat sebagai wakil yang dipercayakan oleh para pemilihnya. 

 
27 Cipto Hestu, Hukum Tata Negara Indonesia (Cahaya Atma Pustaka, 2015). 
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Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, pemilu bertujuan untuk 

memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib, 

untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak asasi 

manusia.28 

Sedangkan menurut Ramlan Surbakti tujuan pelaksanaan pemilihan 

umum adalah: pertama, sebagai mekanisme untuk menyeleksi pemimpin 

pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy). Orang yang akan 

menjadi wakil rakyat tidaklah bisa dari sembarangan orang, dalam artian 

bahwa wakil rakyat mestilah orang-orang yang memiliki moralitas, integritas 

dan akuntabilitas yang memadai serta memiliki otoritas ekonomi dan otoritas 

kultural. Kedua, manfaat pemilihan umum ini berkaitan dengan asumsi bahwa 

masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan bahkan saling 

bertentangan, dan pertentangan tersebut mesti diselesaikan melalui proses 

musyawarah. Proses musyawarah ini dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang 

terpilih melalui pemilihan umum. Ketiadaan pemilihan umum tentunya akan 

menyulitkan proses musyawarah terhadap berbagai persoalan yang terjadi 

antarkelompok yang ada dalam masyarakat. Ketiga, pemilihan umum 

merupakan sarana mobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan 

rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam 

proses politik. Hal ini sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak teralienasi 

dalaam proses pengambilan kebijakan (decision making) negara. 

 Undang-undang pemilu era reformasi telah menetapkan secara 

konsisten enam asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan 

adil. Termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu 

sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 pasal 2 menetapkan hal 

 
28 Sukardja Ahmad, Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara : Dalam 

Prespektif Fikih Siyasah, 2nd edn (Sinar Grafika, 2014). 
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yang sama frasa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tanpa ditambah 

dan dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut merupakan prinsip 

fundamental pemilu. Berikut penjelasan asas-asas pemilu: 29 

1. Langsung 

Pemilih berhak memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan 

hati nuraninya tanpa perantara. Asas ini berkaitan dengan enganged sang 

“demos” untuk memilih secara langsung wakil-wakil mereka untuk duduk di 

parlemen. Langsung berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara 

langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa 

perantara. Hak ini tidak diwakilkan kepada seseorang atau sekelompok orang. 

Penggunaan hak direct, langsung kepada siapa yang mau diberikan kekuasaan. 

2. Umum (Algemene, General)  

Semua warga Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan 

Undang-Undang berhak mengikuti pemilu tanpa ada diskriminasi.9 Umum 

berarti pada dasaranya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan 

minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau 

telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga 

Negara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. Jadi 

pemilihan yang bersifat umum mengandung nakna menjamin kesempatan 

yang berlaku menyeluruh bagi semua warga yang telah telah memenuhu 

persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, 

agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial. 

3. Bebas (Vrije, Independent) 

Bebas berarti setiap Negara yang berhak memilih bebas menentukan 

pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Didalam melaksanakan 

 
29 Sun Fatayati, ‘RELEVANSI ASAS-ASAS PEMILU SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN 

PEMILU YANG DEMOKRATIS DAN BERINTEGRITAS’. 
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haknya, setiap warga Negara dijamin keamanannya. Didalam demokrasi, 

kebebasan merupakan prinsip yang sangat penting dan utama. Dengan pemilu, 

kekuasaan dapat diganti secara regular dan tertib. Dengan demikian, semua 

warga Negara diberi kebebasan untuk memilih dan dipilih tanpa interverensi 

dan tanpa tekanan dari siapa pun. 

4. Rahasia  

Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa 

pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dengan jalan apapun. 

Kerahasiaan ini merupakan trantai dari “makna” kebebasan sebagaimana yang 

disebutkan sebelumnya. 

5. Jujur (Eerlijk, Honest) 

Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, 

penyelenggaraan/pelaksanaan, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, 

pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang 

terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

6. Adil (Rechtvaardig, Fair) 

Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilu dan partai 

politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari 

kecurangan pihak manapun. Adil memiliki dua makna, yakni: adil sebagai 

sikap moral dan adil karena perintah hukum. Oleh karena itu pemilu 

memerlukan sikap fair dari semua pihak, baik dari Masyarakat, pemilih, partai 

politik maupun penylenggara pemilu. Sikap adil ini dilakukan agar tetap 

menjaga kualitas pemilu yang adil dan tidak berpihak kepada kepentingan 

individu dan kelompok tertentu. 
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C. Pemilihan Umum Sebagai Sarana Demokrasi 

1. Kategorisasi Demokrasi 

 Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Ia merupakan sistem 

yang tegak di atas prinsip kedaulatan rakyat. Ia merupakan sistem yang tegak 

di atas prinsip kedaulatan rakyat, dengan dua nilai pokok yang melekat 

padanya: kebebasan (liberty) dan kesederajatan (equality). Kebebasan di sini 

otomatis berarti kebebasan yang bertanggung jawab serta bergerak dalam 

batas-batas konstitusi, hukum dan etika. Kesederajatan mencakup lapangan 

hukum, ekonomi, social dan politik. Lawan dari kebebasan adalah penegakan, 

dominasi dan kesewenang-wenangan. Lawan dari kesederajatan adalah 

diskriminasi dan ketidakadilan.30 

 Secara spesifik, demokrasi adalah sistem yang membuka peluang luas 

bagi berlangsungnya arrangement kelembagaan untuk memperoleh 

pemimpin yang legitimate. Menurut Schumpeter, demokrasi akan bermakna 

bila ada kesempatan bagi rakyat untuk menerima atau menolak seseorang 

yang akan memerintah mereka. Ia adalah sebuah mekanisme untuk 

menyeleksi pemimpin, tapi pada ssat yang sama mencegah terjadinya 

kesewenang-wenangan pemimpin setelah duduk kekuasan. 

 Terdapat dua mekanisme yang dapat mencegah terjadinya 

penyelewengan kekuasaan dalam sistem yang demokratis, yaitu: pemilu yang 

regular serta kompetisi yang terbuka dan sederajat di antara partai-partai 

 
30 Lyman Tower Sarget, Mengenal Nilai-Nilai Demokrasi Seperti Persamaan, 

Kebebasan. (ATA Prints, 2007). 
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politik. Maka, demokrasi menghendaki agar pemilihan wakil rakyat dan 

pemimpin pemerintahan menjamin adanya “peluang yang sama” bagi setiap 

partai dan kandidat pemimpin untuk meraih kemenangan berdasrkan pilihan 

bebas rakyat yang berdaulat. Untuk melihat sejauh mana pemilu memberikan 

kontribusi terhadap proses demokrasi, ada tiga kategori hasil akhir yang dapat 

dipakai yaitu: berlanjutnya sistem atau pola pemerintahan lama (continued 

authoritarianism), terbentuknya demokrasi (democratic installation) dan 

makin kuatnya konsolidasi demokrasi (democratic consolidation).31 

 Pemilu di Filipina (1986), Bangladesh (awal 90-an) dan Mongolia 

(1992) mengindikasikan bahwa pemilu bisa mendesakkan kehidupan 

demokrasi (democratic installation). Demikian pula halnya yang terjadi di 

Nepal dan Taiwan. Pemilu di korea Selatan (periode 1985-1992) menunjukkan 

semkain kukuhnya kehidupan demokrasi (democratic consolidation). 

Sementara pemilu di Myanmar (1990) yang dimenangkan Liga Nasioanl untuk 

Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi Mengindikasikan berkelanjutannya  

pemerintahan lama  (continued authoritarianism), yang kemudian didominasi 

oleh kalangan militer. 

 Dengan pendekatan di atas, tampak bahwa pemilu akan menghasilkan 

satu dari tiga kemungkinan: Pertama, terbentuknya pemerintahan baru 

dengan pola yang tetap lama (continued authoritarianism) seperti dalam kasus 

Myamar. Kedua, terbentuknya pemegang kekuasaan baru yang memberikan 

 
31 Samuel P. Huntington, The Modest Meaning of Democracy, Carter Center, Atlanta 

(University pf Oklshoma Press, 2012). 
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peluang tahapan (democratic installation), seperti kasus filipina. Artinya 

Lembaga-lembaga demokrasi terbentuk meski tetap beranjak dari nilai-nilai 

“tradisional”. Ketiga, terjadi pemilu yang benar-benar menciptakan formasi 

politik pada tahapan (democratic consolidation), seperti dalam kasus Korea 

Selatan. 

2. Fungsi Pemilu 

Pada dasarnya pemilu dapat dipandang dengan tiga cara. Pertama, 

pemilu sebagai mekanisme untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat, 

keabsahan pemerintah baik secara procedural maupun essensial dan 

penggantian pemerintah secara berkala dan teratur. Kedua, ia merupakan 

institusi dan sekaligus instrument untuk mengendalikan konflik-konflik 

kepentingan yang terjadi dalam Masyarakat. Ketiga, pemilu dalam pengertian 

yang lebih luas lagi, merupakan sarana untuk membangun basis legitimasi 

politik yang konstitusional bagi kekuasaan yang akan dibangun. 

Di samping itu, ada dua dimensi penting lainnya yang ada pada pemilu 

yaitu sebagai salah satu sarana untuk memberikan dan memperkuat legitimasi 

politik pemerintah, sehingga keberadaan, kebijakan dan program-program 

yang dibuat dapat diwujudkan dengan lebih mudah dan mempunyai ikatan 

sanski yang kuat. Dimensi kedua inilah, yang menurut Ginsberg merupakan 

konsekuensi logis dari kemampuan yang dimiliki oleh pemilu yaitu untuk 

mengubah suatu kecenderungan keterlibatan politik massa dari yang bersifat 
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sporadis dan dapat membahayakan menjadi suatu sumber utama bagi 

"otoritas dan kekuatan politik nasional".32 

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa baik di negara-negara yang 

telah maju kehidupan demokrasinya maupun yang masih dalam tahap 

perkembangan, pemilu menjadi salah satu kegiatan politik yang sangat 

penting, bukan saja dari sisi kepentingan warga negara (dimensi pertama) 

tetapi juga di mata pemerintah yang sedang berkuasa (dimensi kedua). Dengan 

lain perkataan, kendatipun asumsi dasar dari pelaksanaan pemilu adalah 

untuk memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menjalankan 

fungsi kontrol terhadap perilaku penguasa melalui voting, namun ia juga dapat 

dipergunakan oleh pihak yang terakhir itu untuk memperkuat otoritasnya. 

Dalam dunia modern tampaknya penguasa semakin diharuskan untuk 

mengandalkan pada kesepakatan (consent) dari rakyat ketimbang pem ksaan 

(coersion) untuk mempertahankan legitimasi kekuasaannya. Teori hegemoni 

yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci (1971) tampaknya relevan dalam 

kaitan ini. Gramsci menunjukkan bahwa kesepakatan yang diperoleh melalui 

hegemoni oleh penguasa ternyata lebih efektif dan bertahan lama sebagai 

sarana kontrol dan pelestarian legitimasi dan otoritasnya ketimbang 

penggunaan kekerasan atau dominasi.33 

Dalam konteks itu maka kualitas hasil akhir pemilu akan sangat 

ditentukan oleh dua faktor. Pertama, kesadaran masyarakat akan civic 

 
32 Benjamin Ginsberg, The Consequences of Consent: Citizen Control and Populer 

Acquiescenco. (mass: Addision-Wesley Publishing, 1982). 
33 Roger Simon, Gagasan-Gagasan Politik Gramsci (Pustaka Pelajar, 2000). 
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responsibility, yakni tanggungjawab kewarganegaraan untuk berpartisipasi 

secara aktif dan rasional dalam proses politik di negaranya. Kedua, citra 

masyarakat terhadap pemilu itu sendiri, dalam arti seberapa jauh masyarakat 

"percaya bahwa pemilu merupakan "alat" untuk menyalurkan aspirasinya 

sehingga mampu mempengaruhi proses pengambilan Keputusan.BAB III 

KONSEP DAN DASAR KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

A. Konsep Dasar Terhadap Pembentukan KPU Sebagai Pelaksana Umum 

  Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang mempunyai 

kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan 

pemilihan kepala daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga 

lainnya. Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri 

dalam menyelenggarakan Pemilu, kedudukan KPU termaktub dalam pasal 22 

e ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum 

diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, 

tetap, dan mandiri.34 

Pemilihan Umum merupakan pranata terpenting dalam tiap Negara 

demokrasi, terlebih lagi bagi negara yang berbentuk republik seperti 

indonesia. Pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok 

demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian 

pemerintahan secara teratur. Ketiga prinsip tersebut bertujuan untuk 

menjamin terjaga dan terlaksananya cita-cita kemerdekaan, mencegah 

bercokolnya kepentingan tertentu di dalam tubuh tertentu di dalam 

 
34 Firmanzah, Legitimasi Kekuasaan, Dan Marketing Politik (Yayasan Pustaka Obor 

Indonesia, 2010). 
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kepentingan tertentu di dalam pemerintahan, atau digantikannya kedaulatan 

rakyat menjadi kedaulatan penguasa.35 

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat 

secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, 

hubungan publik, komunikasi massa, lobi, serta kegiatan lain yang sejenis. 

Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu sejak tahun 1955, 1971, 1977, 

1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Penyelenggaraan 

Pemilu mulai kokoh sejak perubahan ketiga UUD 1945 yang ditetapkan pada 

tanggal 09 November 2001.36 Setelah perubahan ketiga, UUD NRI 1945 

memberi amanat pada Pasal 22 E ayat (5) berbunyi: “Pemilihan Umum 

diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, 

tetap, dan mandiri.” 

Frasa Komisi Pemilihan Umum dalam bunyi Pasal 22 E ayat (5) tersebut 

secara tidak langsung menyatakan bahwa idealnya penyelenggaraan Pemilu 

dilaksanakan oleh suatu lembaga yang dapat saja disebut “komisi pemilihan 

umum”. Saat ini dipertahankan dengan nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Nama Komisi Pemilihan Umum bukanlah nama yang ditentukan UUD NRI 

1945, melainkan oleh undang-undang.37 

Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (UU Pemilu) dimaksudkan sebagaimana salah satu 

pertimbangan bahwa dalam rangka penyederhanaan dari beberapa 

undangundang terkait Pemilu (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008; 

 
35 Mukthie Fadjar, Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu Dan Demokras (Setara Press, 

2013). 

36Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen 
Perubahan Ke-Tig. 

37Marwan Mas, Hukum Konstitusi Dan Kelembagaan Negara, 1st edn (Rajawali 
Press, 2018). 
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UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2012), serta sebagai landasan hukum penyelenggaraan Pemilu serentak. KPU 

berdiri sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, 

dan mandiri. KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, bebas dari pengaruh 

pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU 

memiliki tugas menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu 

termasuk dalam kewenangannya menetapkan peraturan KPU untuk setiap 

tahapan Pemilu. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran berarti lakon atau 

pemain. Istilah peran jika diambil dari dunia teater berarti seorang pemain 

harus menjalankan lakonannya untuk diharapkan dapat menjalankan karakter 

dalam sebuah peran yang sudah diberikan dan diharapkan mampu mendalami 

atau menjiwai peran atau lakonannya tersebut. Peran biasanya berkombinasi 

dengan posisi dan pengaruh, dan juga disandingkan dengan fungsi, peran dan 

status juga adalah pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Jika tidak ada status 

maka peran tak berkedudukan begitu pun dengan kedudukan tidak akan peran 

jika tanpa status.Menurut Abu Ahmad, peran merupakan suatu kompleks 

pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat 

dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. 

Berdasarkan undang-undang telah disebutkan bahwa Komis 

iPemilihan Umum merupakan suatu lembaga yang bersifat nasional,tetap, dan 

mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan 

tanggungjawab KPU sebagai penyelenggara PemilihanUmum mencakup 

seluruh wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia. Sifat tetapmenunjukkan 

KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan 

meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU 
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dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas daripengaruh pihak mana 

pun.38 

 

B. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum 

KPU memiliki peran utama sebagai penyelenggara pemilihan umum 

yang diatur oleh Pasal 22 E ayat (5) Undang -Undang Dasar 1945, yang 

menyatakan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi 

pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Dalam 

menjalankan peran utamanya, KPU memiliki tugas dan wewenang yang diatur 

dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum, yang merupakan perubahan dari Undang – Undang Nomor 

22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.39 

1. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, 

DPD, dan DPRD:40 

a. Merencanakan program, anggaran, dan menetapkan jadwal. 

b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU 

Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. 

c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan 

Pemilu setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah. 

d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua 

tahapan Pemilu. 

e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi. 

 
38 Muhammad Fajri Ihsan dan Muhajirah Hasanuddin, Kinerja Komisi Pemilihan 

Umum Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2012 (2013). 

39 Annisa, ‘Komisi Pemilihan Umum (KPU), Tugas Dan Wewenangnya’, 2023. 

40 Savira Oktavia, ‘Sejarah Terbentuknya KPU, Tugas Dan Wewenangnya’, 2024. 
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f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang 

disediakan oleh Pemerintah, dengan memperhatikan data Pemilu dan 

pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sebelumnya, dan 

menetapkannya sebagai daftar pemilih. 

g. Menetapkan peserta Pemilu. 

h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara 

tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di 

KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan hasil 

rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu 

Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dengan membuat berita acara 

penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara. 

i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan 

suara, serta menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu. 

j. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan 

mengumumkannya. 

k. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan 

Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik 

peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 

Daerah. 

l. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 

Perwakilan Daerah terpilih dan membuat berita acaranya. 

2. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden. 

a. Merencanakan program, anggaran, dan menetapkan jadwal. 
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b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU 

Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. 

c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan 

Pemilu setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah. 

d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua 

tahapan. 

e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi. 

f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang 

disediakan oleh Pemerintah, dengan memperhatikan data Pemilu dan 

pemilihan gubernur, bupati, dan Walikota sebelumnya, dan 

menetapkannya sebagai daftar pemilih. 

g. Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang 

memenuhi persyaratan. 

h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara 

berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi, 

dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil 

penghitungan suara. 

i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat 

penghitungan suara, dan menyerahkannya kepada saksi peserta 

Pemilu dan Bawaslu. 

j. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan 

mengumumkannya. 

k. Mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih 

dan membuat berita acaranya. 

l. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian 

perlengkapan. 
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3. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, 

bupati, dan walikota 

a. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan 

pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah 

b. Mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan. 

c. Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan. 

d. Menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota. 

e. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan 

sementara anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan 

tindakan yang mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilihan 

berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

4. Tugas dan wewenang KPU dalam Pemilu Anggota DPR, DPD , dan DPRD, 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan 

wali kota 

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu tepat waktu. 

b. Memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil 

presiden, serta gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara. 

c. Menyampaikan semua informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu 

kepada masyarakat. 

d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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e. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta 

melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip yang 

disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). 

f. Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan 

Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan 

tembusan kepada Bawaslu. 

h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang 

ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU. 

i. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan 

Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu paling 

lambat 30 hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat. 

j. Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional. 

k. Melaksanakan keputusan DKPP. 

l. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

C. Mekanisme Penetapan Suara Dalam Pemilihan Umum 

Tahapan penting dalam pesta demokrasi adalah penghitungan suara 

pemilu. Momen ini termasuk yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak orang 

yang terlibat dalam pemilihan umum atau pemilu. Penghitungan dan 

rekapitulasi suara merupakan salah satu proses penting dalam 

penyelenggaraan pemilu yang prosesnya perlu diawasi dengan cermat dan 

ketat. 

Dalam aturan KPU, penghitungan suara dimulai setelah pemilih 

melakukan pencoblosan pukul 13.00 waktu setempat atau dilakukan pada hari 
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yang sama dengan pemungutan dan penghitungan suara. Namun, KPU masih 

dapat memberikan tambahan satu hari jika penghitungan belum selesai pada 

hari pencoblosan. Persiapan dilakukan sebelum hari pencoblosan melalui 

simulasi penghitungan suara yang diikuti para anggota PPK, Simulasi ini 

dilakukan melalui bimbingan teknis. Selain menetapkan lama penghitungan, 

dalam bimbingan teknis tersebut juga disimulasikan cara mengiventarisasi 

permasalahan yang dapat terjadi pada hari penghitungan serta mencari 

penyelesaiannya. 

Rapat penghitungan suara dipimpin KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi 

dan atau pengawas TPS. Penghitungan suara ini dilakukan berurutan mulai 

dari surat suara presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan 

DPRD kabupaten/kota. Selesai penghitungan kemudian dilanjutkan 

rekapitulasi hasil penghitungan suara. Jadwal rekapitulasi hasil penghitungan 

suara dimulai setelah penghitungan suara di TPS selesai hingga paling lambat 

sebulan ke depan. Rekapitulasi hasil penghitungan suara berlangsung lama 

karena dilakukan berjenjang. Rekapitulasi dimulai dari tingkat kecamatan 

yang dipimpin Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan anggotanya dibantu 

sekretariat PPK serta anggota dan sekretariat PPS. Rekapitulasi dilakukan 

berurutan dari TPS pertama hingga terakhir di kelurahan/desa. Rekapitulasi 

hasil penghitungan suara juga berurutan dari pemilu presiden dan wakil 

presiden. Dilanjutkan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota.41 

Setelah selesai rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU menetapkan 

dan mengumumkan hasil pemilu berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil 

penghitungan suara di tingkat nasional dalam formulir Model DD-KPU. 

 
41 Humas, ‘Kapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dan Cara Penentuan Perolehan 

Kursi Anggota DPR RI’, 2024. 
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Kemudian KPU menetapkan dan mengumumkan secara nasional hasil Pemilu 

dengan keputusan KPU. 

Setiap pemilihan umum memiliki proses yang panjang mulai dari 

penentuan calon peserta, tahapan kampanye, hari pemungutan suara dan 

muaranya pada penghitungan suara yang menjadi penentu pemenang. 

Penghitungan suara ini terbagi menjadi dua bagian penting, yang pertama 

proses teknis yakni menghitung total suara sah dari setiap tempat 

pemungutan suara (TPS) setelah pencoblosan.42 

D. Hambatan Komisi Pemilihan Umum Dalam Perhitungan Suara 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadapi berbagai hambatan dan 

rintangan dalam melaksanakan tugasnya pada saat perhitungan suara. Berikut 

beberapa di antaranya:43 

1. Logistik dan Distribusi: Pengiriman logistik pemilu, termasuk surat 

suara, kotak suara, dan peralatan lainnya ke seluruh wilayah Indonesia 

yang luas dan beragam geografis sering kali menghadapi tantangan. 

Daerah terpencil, pulau-pulau kecil, dan wilayah yang sulit dijangkau 

memerlukan perencanaan yang cermat dan waktu ekstra. 

2. Teknologi dan Keamanan Sistem: Penggunaan teknologi dalam proses 

perhitungan suara seperti Sistem Informasi Penghitungan Suara 

(Situng) dapat menghadapi masalah teknis seperti gangguan sistem, 

serangan siber, dan kesalahan data. Keamanan data menjadi prioritas 

utama untuk menghindari manipulasi hasil pemilu. 

3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia: Ketersediaan dan kemampuan 

petugas pemilu yang terlatih dan profesional sering kali menjadi 

 
42 Boyke Ledy Watra, ‘Mengenal Metode Penghitungan Suara Dari Pemilu Ke Pemilu’, 

2019. 

43 KPU, ‘Permasalahan Pemungutan Dan Penghitungan Suara’, 2021.  
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kendala, terutama di daerah yang minim akses pendidikan dan 

pelatihan. Pengawasan terhadap kinerja petugas juga perlu diperketat 

untuk mencegah kecurangan. 

4. Kecurangan dan Manipulasi: Potensi kecurangan, baik oleh peserta 

pemilu maupun pihak lain, merupakan salah satu tantangan besar. KPU 

harus memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan 

tindakan tegas terhadap pelanggaran untuk menjaga integritas hasil 

pemilu. 

5. Tekanan Politik dan Keamanan: KPU sering menghadapi tekanan politik 

dari berbagai pihak yang berkepentingan. Selain itu, ancaman 

keamanan, termasuk intimidasi dan kekerasan terhadap petugas 

pemilu, bisa terjadi terutama di wilayah yang rawan konflik. 

6. Partisipasi dan Pendidikan Pemilih: Tingkat partisipasi pemilih dan 

pemahaman mereka tentang proses pemilu sangat berpengaruh 

terhadap kelancaran perhitungan suara. KPU perlu melakukan 

sosialisasi dan pendidikan pemilih secara intensif untuk memastikan 

partisipasi yang tinggi dan pemahaman yang baik tentang prosedur 

pemilu. 

Dengan adanya berbagai hambatan tersebut, KPU harus selalu 

berupaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan 

perhitungan suara serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak 

terkait. Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan upaya kolaboratif 

antara KPU, pemerintah, aparat keamanan, masyarakat sipil, dan pemangku 

kepentingan lainnya untuk memastikan proses pemilu berjalan lancar, 

adil, dan transparan. 
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BAB IV 

ANALISIS SIYASAH SYAR’IYYAH TERHADAP PERHITUNGAN DAN 

MANIPULASI SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM 

A. Pemberian Suara Sebagai Tanggung Jawab Moral 

Sebagai warga negara indonesia yang baik, kita perlu turut ikut 

menggunakan hak pilih kita. Karena dibalik negara yang maju, terdapat rakyat 

yang aktif positif. Demokrasi perlu dikelola supaya hak suara dapat 

mendukung lahirnya pemimpin bangsa yang mampu dan layak mengelola 

bangsa ini. Salah satu bukti warganegara yang baik ialah ikut 

bertanggungjawab (wajib) dan berhak untuk andil dalam menciptakan 

kesejahteraan hidup bermasyarakat. Pemilihan umum (pemilu) merupakan 

sarana kedaulatan rakyat. 44 

Ada 4 alasan utama mengapa kita harus menggunakan hak pilih: 

a. Kita harus menjadi warganegara yang baik. Salah satu bukti warganegara 

yang baik ialah ikut bertanggungjawab (wajib) dan berhak untuk andil dalam 

menciptakan kesejahteraan hidup . 

b. Pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat. Pemilihan umum 

merupakan cara terbaik dan bermartabat bagi rakyat untuk secara langsung 

berpartisipasi dan memilih Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi 

dan Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Kepala Daerah 

baik tingkat I maupun tingkat II. 

c. Bertanggungjawab memilih Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, 

DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Kepala Daerah baik tingkat I 

maupun tingkat II yang mempertahankan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, 

 
44 Ari Binsar, ‘Pentingnya Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilu 2024’, 2023. 



47 
 

  

menciptakan kesejahteraan hidup bermasyarakat serta kehidupan masyarakat 

inklusif.  

d. Jika kita tidak menggunakan hak pilih (golput), kesempatan memilih 

pemimpin justru akan digunakan oleh orang/pihak lain. Akan sangat 

berbahaya kalau yang menggunakan hak itu justru orang/pihak yang tidak 

bertanggungjawab terhadap kelangsungan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, 

kesejahteraan hidup bermasyarakat dan yang menjaga prinsip inklusif-

toleran.45 

B. Transparansi Dalam Pemilihan dan Perhitungan Suara 

Transparansi dalam tata kelola pemilu adalah keterbukaan tentang 

aturan dan prosedur, hasil  dan   proses   yang   digunakan   oleh   otoritas   

pemilu serta dianggap untuk membangun kepercayaan publik,   meningkatkan 

martabat pembuat kebijakan dan memfasilitasi   akuntabilitas. Transparansi 

pada EMB mengacu langsung pada penyediaan akses ke informasi, bisa 

menjelaskan alasan untuk pengambilan keputusan pemilih, bertindak secara 

konsisten, dan dapat diprediksi kelanjutan informasinya Oleh karena itu, 

transparansi  dalam hal operasional kerja merupakan dasar bagi masyarakat 

yang  ingin  memeriksa  keputusan  dan  performa  KPU. Menerapkan 

transparansi dapat membantu KPU dalam mengidentifikasi setiap 

pelanggaran     kepemiluan, kompetensi dan favoritisme terhadap kelompok 

politik tertentu, serta dapat meningkatkan kredibilitas KPU. Ketiadaan 

transparansi dalam proses pemilu dapat meningkatkan kecurigaan publik 

bahwa sedang terjadi kecurangan dan mengakibatkan kredibilitas pemilu di 

mata publik rusak. Transparansi menyiratkan bahwa  integritas pemilu karena   

hasilnya benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan semua pemangku 

 
45 Angellica Adinda Purnomo, ‘Mengapa Kita Harus Menggunakan Hak Pilih Kita 

Dalam Pemilu 2019’, 2018. 
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kepentingan  menerimanya. Akhrinya,  transparansi  merupakan  cara  terbaik  

membangun kepercayaan, didukung Upaya lain seperti komunikasi,  

hubungan  masyarakat  pro-aktif, dan lain-lain.46 

Berikut ini beberapa hal yang dapat meningkatkan transparansi EMB: 

a. Memberikan informasi publik  tentang  semua  tahapan, kriteria, dan 

prosedur pemilihan 

b. Mengadvokasi partisipasi semua parpol 

c. Membuat hubungan dengan masyarakat, media masa, dan organisasi 

sipil 

d. Mempromosikan Pendidikan dan informasi  pemilih Pendekatan      pro-

aktif memastikan semua pemangku kepentingan tentang integritas 

proses sebagai   bagian   dari   tanggung   jawab   kepada parlemen dan 

public. 

Transparansi   tidak   akan  memperkuat  integritas  pemilu  jika  tidak  

dilaksanakan  dengan akuntabilitas dan mekanisme kepatuhan yang  efektif  

(ditandai  dengan  adanya  hukuman  atau penghargaan atas kinerja    

administratif). Dengan demikian, jika tidak dibarengi dengan akuntabilitas 

dan kepatuhan, maka transparansi yang ada hanya sebatas formalitas, tidak 

bisa menyasar kepada masyarakat. Untuk itu, Ketika transparansi dan tata 

Kelola KPU sudah terbuka, maka harus dibarengi dengan akuntabilitas ke 

bawah (kepada rakyat, NGO, dan lain-lain), dan akuntabilitas ke atas 

(internasional). Setelah itu, diperlukan kepatuhan hukum yang berlaku 

sehingga harus mengutamakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam kasus silon ini maka yang harus diutamakan adalah Undang-undang 

pemilu dan PKPU sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku 

 
46 Pippa Norris, Election Watchdogs: Transparency, Accountability and Integrity. 

(Oxford University Press, 2017). 
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diranah kepemiluan Indonesia. Jika semua tercapai, maka prinsip transparansi 

mampu meningkatkan standar integritas pemilu.47 

Penyelenggara pemilu yang transparan adalah mereka yang meberikan 

akses kepada public, pers, kelompok kepentingan, dan pihak lain yang 

berkepentingan dengan kegiatan tersebut. Namun, transparansi tidak sebatas 

memberikan akses terhadap aktivitas organisasi, tetapi lebih kepada 

pengungkapan fakta-fakta terkait kinerja penyelenggara Pemilu tersebut.48 

Transparansi dalam penyelenggaraan Pemilu diperlukan agar pengawasan 

publik dapat dilakukan secara objektif dan terciptanya Pemilu yang 

berintegritas. Oleh karena itu, diperlukan penyediaan informasi melalui sistem 

informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah kelompok 

kepentingan tentang pola perumusan dan isi undangundang, peraturan dan 

kebijakan publik serta pelaksanaannya oleh masing-masing penyelenggara 

Pemilu.49 Jika melihat mengenai mayoritas aduan kepada DKPP mengenai 

rekapitulasi penghitungan suara dan rekrutmen penyelenggara di KPU, maka 

lebih dominan aduan terfokus pada jajaran penyelenggara di KPU. Untuk itu 

penting adanya dimensi transparansi yang perlu diterapkan dalam proses 

rekrutmen penyelenggara Pemilu dan rekapitulasi hasil penghitungan suara 

yaitu keterbukaan atau kemudahan akses bagi pihak-pihak berkepentingan 

baik Bawaslu maupun stakeholder 

 Perlu adanya akses informasi bagi pengawas maupun pemantau pemilu 

mengenai profil kandidat PPK, PPS, dan KPPS untuk memastikan kapasitas dan 

 
47Lopez, Rafael.  Pintor, 

Principles for Independent and Sustainable Electoral Management: Global Comparative 
Experiences (Cairo: UNDP, 2012). 

48 J. G Koppell, Pathologies of Accountability: ICANN and the Challenge of “Multiple 
Accountabilities Disorder" (Public Administration Review, 2005). 

49 R., & Supriyanto Surbakti, Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses 
Penyelenggaran Pemilihan Umum (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintah, 2013). 
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integritasnya. Namun permasalahannya sejauh ini proses pengawasan dalam 

pelaksanaan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS yang dilakukan masih sangat 

terbatas pada, sudah sesuaikah dengan mekanisme aturan yang ada. Misalkan 

pada tahapan wawancara rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS, Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum (Panwas) hanya memastikan bahwa wawancara benar 

dilaksanakan tanpa ikut mengawasi langsung proses wawancara. Batasan ini 

dilakukan agar tidak menggangu proses wawancara dan menjaga hubungan 

baik antara KPU dengan Bawaslu di Kabupaten/Kota. Untuk itu perlu 

perubahan sistem rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS oleh pihak yang lebih 

independen dan tidak memiliki kepentingan. Sistem assessment dengan 

melibatkan panitia seleksi independen harus juga diterapkan dalam pemilihan 

PPK, PPS dan KPPS, dan Panwascam. Agar proses rekrutmen yang transparan 

dapat terwujud tanpa mengganggu hubungan baik antara KPU dan Bawaslu di 

Kabupaten/Kota.50 Kemudian hal tersebut juga mampu memberikan 

kemudahan bagi pemantauan Pemilu untuk melakukan pemantauan proses 

rekrutmen. 

Kemudian dalam tahapan penghitungan suara dan rekapitulasi suara di 

Indonesia seluruhnya dilakukan secara manual dengan membuka surat suara 

satu per satu di level TPS dan membuka dokumen C1 di level kecamatan secara 

terbuka.51 Pada level TPS, keterlibatan pemilih untuk menyaksikan 

penghitungan suara cenderung tinggi yang terbukti pasca waktu pemungutan 

suara ditutup pukul 13.00, pemilih kembali datang ke TPS untuk menyaksikan 

proses penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS. Sehingga terjadi 

 
50 UU 7 Tahun 2017 Pembentukan PPK, PPS, Dan KPPS Di Bentuk Oleh KPU 

Kabupaten/Kota Sesuai Wilayah Kerja. 
51 Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Menghapus Ketentuan Rekapitulasi 

Perolehan Suara Di Desa Yang Salah Satu Tujuannya Adalah Untuk Meminimalisir Praktik 
Manipulasi Suara Di Level Desa Yang Kerap Terjadi. 
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pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh pemilih yang meminimalisir 

pelanggaran Pemilu dengan mengubah hasil pemilu. Sayangnya situasi ini 

tidak terjadi di level kecamatan dan Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan pada 

saat dilakukan rekapitulasi, masyarakat sudah tidak melihat lagi, yang datang 

di kecamatan adalah saksi partai, kemudian Panwas, dan PPS atau PPK 

Melihat hal tersebut tentu harus adanya penguatan pengawasan dari 

tubuh Bawaslu dan stakeholder yaitu pemantau Pemilu di Pemilu 2024 

mendatang. Urgensi keterlibatan atau peran serta pemantau Pemilu dalam 

pengawasan pemilu serentak, tidak saja akan memperkuat kapasitas 

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, namun pengawasan yang 

dilakukan oleh pemantau Pemilu pun mendorong perluasan terhadap wilayah 

pengawasan. Fungsi pengawasan yang melekat dalam Bawaslu adalah karena 

amanat dari undang-undang, sedangkan fungsi pengawasan yang dilakukan 

oleh pemantau Pemilu timbul karena kesadaran untuk mewujudkan pemilu 

yang berintegritas serta mengurangi tingkat pelanggaran dalam setiap 

tahapan pemilu serentak tersebut seperti kode etik. Maka penting selain 

mendorong transparansi penyelenggaraan Pemilu juga penting mendorong 

keterlibatan masyarakat untuk melakukan pemantauan. Karena salah satu 

kunci penting pelaksanaan Pemilu luber dan jurdil adalah tingginya 

keterlibatan masyarakat untuk lebih aktif, kritis, dan rasional dalam 

menyuarakan kepentingan politiknya.52 

C. Akuntabilitas Publik Dalam Perhitungan Suara 

 Sebagai suatu proses yang sangat penting dan diselenggarakan oleh 

institusi formal maka pelaksanaan pemilu seharusnya dilaksanakan dengan 

mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas yang didalamnya tercakup 

 
52 Nurkinan, ‘“Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum 

Serentak Anggota Legislatif Dan Pilpres Tahun 2019”’, Jurnal Politikom Indonesia, 3 (2018). 
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aspek transparan dan partisipatif. Menurut Miriam Budiardjo akuntabilitas 

merupakan pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk 

memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu.53 Dengan demikian 

akuntabilitas sebenarnya memiliki makna adanya pertanggungjawaban 

dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan. Hal tersebut 

penting untuk mengurangi penumpukan kekuasaan pada suatu Lembaga 

tertentu sekaligus untuk menciptakan situasi salaing mengawasi (check and 

balances). Kondisi tersebut akan memberikan peluang sangat besar bagi 

penyelenggara pemilu yang ideal.  

Mengingat bahwa pemilu adalah proses perwujudan dari kedaulatan 

rakyat terkait pemilihan pejabat pemerintahan maka penyelenggaraan pemilu 

harus betul-betul dilaksanakan sesuai dengan amanat undang - undang. Guna 

memastikan hal tersebut maka pelaksanaan pemilu seharusnya dilaksanakan 

dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas. Prinsip tersebut menuntut dua 

hal yakni kemampuan menjawab (answerability) dan konsekuensi 

(consequences). Bagian pertama berhubungan dengan tuntutan bagi para 

aparat pelaksana untuk memberikan jawaban secara periodik atas berbagai 

pertanyaan yang terkait dengan penggunaan wewenang mereka dalam 

menjalankan tugasnya dan bagaimana mereka menggunakan wewenang 

tersebut dikaitkan dengan penggunaan sumber daya serta hasil yang 

dicapainya. Dengan demikian seluruh penyelenggara pemilu harus dapat 

mempertanggung jawabkan pelaksanaan wewenanangnya. 

Adapun Guy Peter menyebutkan 3 tipe akuntabilitas yaitu: 

a. akuntabilitas keuangan, 

b. akuntabilitas administratif, 

 
53 Budiardjo Miriam, Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat (Mizan, 2000). 
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c. akuntabilitas kebijakan publik.54 

Berdasarkan ketiga hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa prinsip 

akuntabilitas termasuk dalam pelaksaaan pemilu sangat terkait dengan aspek-

aspek tersebut. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan upaya akuntabilitas 

kepada public. Pada dasarnya akuntabilitas publik adalah prinsip yang 

menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat 

dipertanggung jawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang 

terkena dampak penerapan kebijakan. Sedangkan dalam bidang politik, yang 

juga berhubungan dengan masyarakat secara umum, akuntabilitas 

didefinisikan sebagai mekanisme penggantian pejabat atau penguasa, tidak 

ada usaha untuk membangun monoloyalitas secara sistematis, serta ada 

definisi dan penanganan yang jelas terhadap pelanggaran kekuasaan dibawah 

rule of law. Sedangkan public accountability didefinisikan sebagai adanya 

pembatasan tugas yang jelas dan efisien.55 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka secara garis besar dapat 

disimpulkan bahwa akuntabilitas terkait dengan kewajiban dari institusi serta 

para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun 

melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan 

masyarakat. `Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang 

jelas dan efisien karena terkait dengan wewenanag dan penggunaan anggaran. 

Selanjutnya, hal penting yang terkait dalam akuntabilitas adalah aspek 

transparansi. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau 

kebebasan bagi setiap orang guna memperoleh informasi tentang 

penyelenggaraan suatu kegiatan yang dialkukan oleh suatu institusi negara 

 
54 B.Guy Peters, The Politics of Bureaucracy (Routledge., 2000). 
55 Loina Lalolo Krina, ‘Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi 

Dan Partisipasi.’, Bapenas, 2003. 
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atau institusi formal lainnya. Informasi yang ada terkait dengan kebijakan, 

proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Dengan 

demikian aspek transparansi dalam prinsip akuntabilitas akan sangat terkait 

dengan adanya pengawasan atas seluruh proses yang terjadi. Dengan kata lain 

transparansi akan memeberikan keterbukaan informasi kepada Masyarakat 

Melalui keterbukaan informasi diharapkan akan membuka ruang 

dinamika politik yang lebih sehat, toleran serta kebijakan didasarkan pada 

preferensi publik. Prinsip transparansi terkait dengan 2 aspek yakni adanya 

komunikasi publik dari institusi penyelenggara serta terjaminnya hak 

masyarakat terhadap akses informasi. Kedua hal tersebut membuthkan 

kesungguhan dari institusi peyelenggara untuk dapat melaksanaakn kerjanya 

dengan baik. Secara singkat dapat dikatakan bahwa transparansi bermakna 

tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan 

publik, dan proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi seperti 

ini masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang 

muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah 

terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah 

satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional. Menyimak hal 

tersebut maka hal penting lain yang juga terdapat dalam prinsip akuntabilitas 

adalah pertisipasi Masyarakat. Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang 

memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan 

dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Perlu disusun 

sistem manajemen yang dapat mendorong terwujudnya transparansi dan 

partisipasi publik, akuntabilitas, taat asas, serta prinsip-prinsip pelaksanaan 

pemilu.  
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Guna menjamin hal tersebut dapat terlaksana dengan baik dalam 

pelaksanaan pemilu maka perlu diperhatikan keberadaan unsur-unsur 

pendukung akuntabilitas yang meliputi: 

a. Penetapan Tujuan dan Sasaran yang jelas, baik untuk jangka pendek 

maupun jangka menengah. Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi 

harus mengandung visi dan misi yang jelas, sebagai acuan untuk 

menyusun tujuan dan sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi. 

b.  Struktur Kelembagaan yang solid untuk mendorong terwujudnya 

sistem manajemen yang efisien dan efektif guna mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan. 

c. Penetapan Kebijakan yang jelas dan terarah, konsisten dengan tujuan 

organisasi, tertulis, dan transparan. 

d. Perencanaan yang realistis, terinci dan sesuai dengan kebutuhan, 

transparan dan partisipatif, akomodatif terhadap sosial budaya 

masyarakat setempat, dan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan Badan Pelaksana. 

e. Penetapan Prosedur Kerja yang tepat dan jelas, mudah dilaksanakan, 

mudah dimengerti dan transparan, serta mempertimbangkan 

peraturan perundangan yang terkait.  

f. Sumber Daya Manusia yang kompeten, profesional dan bermoral.  

g. Pelaksanaan Kegiatan yang efektif dan efisien, tertib administrasi, 

transparan, baik dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan 

keuangan, pengelolaan barang inventaris, pengelolaan barang 

persediaan, maupun pengelolaan barang bantuan.  

h. Sistem Pencatatan yang jelas, akurat dan sederhana. 



56 
 

  

Dengan menganut bernbagai prinsip akuntabilitas maka pelaksanaan 

pemilu di Indonesia diharapakan akan sesuai dengan amanat undang-undang 

dan prinsipprinsip demokrasi yang merupakan perwujudan kedaulatan 

rakyat. Akuntabilitas diharapkan akan dapat memberikan jaminan 

pelaksanaan dan hasil pemilu yang ideal bagi masyarakat.56 

D.  Pandangan Siyasah Syar’iyah Terhadap Manipulasi Suara Dalam 

Pemilihan Umum 

 Kata siyasah berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan 

memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. 

Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah 

mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat 

politis untuk mencangkup sesuatu. Siyasah menurut etimologi (bahasa) adalah 

mangandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, 

memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Sedangkan 

secara terminologis (istilah), Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa 

siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk 

memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.57 Dalam 

fiqih Islam Sunni, siyasah terdapat pada kata siyasah syar'iyyah, yang berarti 

pemerintahan berdasarkan hukum syariah. Kata tersebut merujuk kepada 

doktrin atau dimensi politis dari hukum Islam, yang sudah ada sejak abad 

pertengahan untuk mengharmonisasikan hukum Islam dengan tuntutan 

dalam urusan politik. 

 Siyasah syar‟iyyah diartikan dengan ketentuan kebijksanaan 

pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat, khallaf 

 
56 Muhammad, ‘Akuntabilitas Pengawasan Pemilu Yang Berkualitas Dan Beradab’. 
57 A. Djazuli, Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu 

Syariah (Kencana, 2004). 
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menjelaskan bahwa yang di maksud dengan masalah umum umat Islam adalah 

segala hal yang membentukan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di 

bidang perundang-undangan, keuangan, dan moneter peradilan, eksekutif, 

masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.58 Siyasah syar‟iyyah 

juga sebagai kewenangan penguasa atau pemerintah untuk melakukan 

kebijakankebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui 

peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama walaupun tidak 

terdapat dalil-dalil yang khusus untuk itu.59 Dasar utama dari adanya siyasah 

syar‟iyyah adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk 

kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum 

yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al- 

Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.60 

 Adapun siyasah syar‟iyyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu 

yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan 

segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang 

kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam 

untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.61 Dari asal usul kata siyasah 

dapat diambil dua pengertian. Pertama, siyasah dalam makna negatif yaitu 

menggerogoti sesuatu. Seperti ulat atau ngengat yang menggerogoti pohon 

dan kutu busuk yang menggerogoti kulit dan bulu domba sehingga pelakunya 

disebut su s. Kedua, siyasah dalam pengertian positif yaitu menuntun, 

mengendalikan, memimpin, mengelola dan merekayasa sesuatu untuk 

kemaslahatan. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi Siyasah 

 
58 Muhamad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam (Prenada Media 

Group, 2014). 
59 Abdul Wahhab khallaf, Al-Siyasah al-Syar‟iyyah (Dar Al-Anshar, 1977). 
60 A.Djazuli, Fiqh Siyâsah, Edisi Revisi (Kencana Prenada Media Group, 2003). 
61 Wahab Khallaf Syekh Abdul, Ilmu Usul Fiqih (PT. Rineka Cipta, 1993). 
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Syar‟iyyah itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan 

kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat 

dalam siyasah adalah: (1) dalil-dalil kully dari al-Qur'an maupun al-Hadits (2) 

maqa shid syari'ah 3) semangat ajaran Islam; (4) kaidahkaidah kulliyah 

fiqhiyah. 

   beberapa definisi di atas, esensi dari siyasah syar‟iyyah yang 

dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara’ 

bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa 

nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan 

hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia 

dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari 

berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain 

setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari’at adalah bertujuan 

untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.62 

  Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya siyasah syar‟iyyah 

merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga 

kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, 

atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apaapa yang tidak 

bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak 

ada (secara implisit). Tujuan utama siyasah syar‟iyyah adalah terciptanya 

sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa 

Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna 

merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap 

negara. 

 
62 SA, Romli, Muqaranah Mazahib Fil Ushul (Gaya Media Pratama, 1999). 
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 Sebagai penyelenggara pemilu; KPU (Komisi Pemilihan Umum) sampai 

tingkat paling bawah, KPPS (kelompok Penyelengara Pemungutan Suara); 

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) sampai tingkatan terbawah, PTPS 

(Pengawas Tempat Pemungutan Suara), dan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus menjaga netralitas, bekerja sesuai 

regulasi yang telah ditetapkan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.63 

Ketidakjujuran atau kecurangan akan berdampak buruk untuk bangsa. 

Selain itu, kecurangan dilarang agama dan haram hukumnya. Dalam Islam 

kecurangan atau ghassu (غش) difahami sebagai tindakan atau perilaku yang 

melanggar prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi. Dalam hadits 

yang diriwayatkan Abu Huhairah ra dijelaskan: 
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  Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melewati 

setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, 

kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, kemudian beliau 

bertanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Sang pemiliknya menjawab, 

"Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah."Beliau bersabda, 

"Mengapa kamu tidak meletakkannya di atas makanan agar orang dapat 

melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golonganku. 

Dalam hadits lain disebutkan: "Barang siapa yang menipu, maka ia tidak 

termasuk golongan kami". (HR Muslim). 

 
63 Muhammad Hanif Rahman, ‘Peringatan Bagi Petugas Pemilu Yang Curang Dalam 

Syariat Islam  Sumperingatan Bagi Petugas Pemilu Yang Curang Dalam Syariat  Islam’, 2024. 
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  Sekilas hadits di atas konteksnya adalah jual beli, namun 

pemahamannya adalah dalam segala hal. Dalam Al-Mausu'ah Al Fiqhiyah Al-

Kuwaitiyah dijelaskan: 
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 Artinya: "Fuqaha' telah bersepakat bahwa kecurangan adalah haram; 

baik dengan ucapan ataupun tindakan; baik dengan menyembunyikan cacat 

pada barang yang dijual atau alat tukarnya, dengan berbohong atau tipuan; 

baik dalam transaksi atau selainnya seperti dalam musyawarah dan memberi 

nasihat." Terkait dengan makna hadits ' مِن ِي فَليَ سَ  غَشَّنَا  مَن   ' "barangsiapa menipu 

maka dia bukan dari golongan kami", bukan berarti orang yang menipu atau 

berbuat curang itu kemudian keluar dari Ilam atau kafir.   Al-Khatabi berkata, 

makna hadits tersebut adalah, "Dia tidak menetapi perilaku dan jalan yang 

kami (Nabi Muhammad) ajarkan". Mayoritas ulama berpendapat bahwa 

menipu atau berbuat kecurangan adalah dosa besar. Sebagian ulama menilai 

orang yang menipu atau berbuat curang, culas, dan tidak jujur sebagai orang 

fasik yang persaksiannya ditolak. (Kementrian Waqaf, Al-Mausu'ah Al-

Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, [Kuwait, Darus Salasil: 1427 H], juz XXXI halaman 

219-220).     

  Demikian tadi adalah ancaman bagi siapa saja yang berperilaku 

melanggar prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi. Menipu, 

memanipulasi atau membuat kecurangan adalah perbuatan haram, pelakunya 

mendapatkan dosa besar, dinyatakan sebagai orang fasik, dan melanggar 

ajaran Nabi Muhammad saw.     
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  Terakhir, kecurangan dalam pemilu akan mencederai demokrasi, 

menghalangi lahirnya pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk bangsa 

Indonesia, dan berpotensi mengancam keamananan dan kondusivitas bangsa. 

Wallahu a'lam bisshawab. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan seluruh uraian pada BAB diatas maka berikut penulis akan 

memberikan kesimpulan dalam penelitian yang berjudul Sistem Komisi 

Pemilihan Umum Dalam Mencegah Manipulasi Suara Pada Pemilihan Umum 

Perspektif Siyasah Syar’iyyah yaitu sebagai berikut:  

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga independen yang 

bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. 

2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadapi berbagai hambatan dan 

rintangan dalam melaksanakan tugasnya pada saat perhitungan suara. Berikut 

beberapa di antaranya: Logistik dan Distribusi: Pengiriman logistik pemilu, 

termasuk surat suara, kotak suara, dan peralatan lainnya ke seluruh wilayah 

Indonesia yang luas dan beragam geografis sering kali menghadapi tantangan. 

Daerah terpencil, pulau-pulau kecil, dan wilayah yang sulit dijangkau 

memerlukan perencanaan yang cermat dan waktu ekstra.Teknologi dan 

Keamanan Sistem: Penggunaan teknologi dalam proses perhitungan suara 

seperti Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) dapat menghadapi 

masalah teknis seperti gangguan sistem, serangan siber, dan kesalahan data. 

Keamanan data menjadi prioritas utama untuk menghindari manipulasi hasil 

pemilu. Ketersediaan Sumber Daya Manusia: Ketersediaan dan kemampuan 

petugas pemilu yang terlatih dan profesional sering kali menjadi kendala, 

terutama di daerah yang minim akses pendidikan dan pelatihan. Pengawasan 

terhadap kinerja petugas juga perlu diperketat untuk mencegah kecurangan. 

Kecurangan dan Manipulasi: Potensi kecurangan, baik oleh peserta pemilu 

maupun pihak lain, merupakan salah satu tantangan besar. KPU harus 



63 
 

  

memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan tindakan tegas 

terhadap pelanggaran untuk menjaga integritas hasil pemilu. Tekanan Politik 

dan Keamanan: KPU sering menghadapi tekanan politik dari berbagai pihak 

yang berkepentingan. Selain itu, ancaman keamanan, termasuk intimidasi dan 

kekerasan terhadap petugas pemilu, bisa terjadi terutama di wilayah yang 

rawan konflik. Partisipasi dan Pendidikan Pemilih: Tingkat partisipasi pemilih 

dan pemahaman mereka tentang proses pemilu sangat berpengaruh terhadap 

kelancaran perhitungan suara. KPU perlu melakukan sosialisasi dan 

pendidikan pemilih secara intensif untuk memastikan partisipasi yang tinggi 

dan pemahaman yang baik tentang prosedur pemilu. Mengatasi hambatan-

hambatan ini memerlukan upaya kolaboratif antara KPU, pemerintah, aparat 

keamanan, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya untuk 

memastikan proses pemilu berjalan lancar, adil, dan transparan. 

3. Siyasah syariah, yang merupakan cabang dari hukum Islam yang berfokus 

pada tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik, memberikan pandangan 

yang jelas terhadap praktik manipulasi suara dalam pemilihan umum. 

Perspektif ini menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan 

kemaslahatan umum. Keadilan dan Kejujuran: Dalam Islam, keadilan adalah 

salah satu nilai utama yang harus ditegakkan dalam segala aspek kehidupan, 

termasuk dalam proses pemilihan umum. Al-Quran mengajarkan pentingnya 

keadilan dalam banyak ayat, seperti dalam surah An-Nisa (4:58) yang 

menyatakan, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." 

Manipulasi suara adalah bentuk ketidakadilan dan pengkhianatan terhadap 

amanat rakyat, sehingga bertentangan dengan prinsip ini. Kemaslahatan 
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Umum: Prinsip kemaslahatan umum atau kebaikan bersama juga sangat 

penting dalam siyasah syariah. Setiap tindakan politik atau kebijakan harus 

bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Manipulasi suara merusak proses 

demokrasi dan menghalangi terpilihnya pemimpin yang benar-benar 

mewakili dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat 

berdampak negatif pada kesejahteraan umum dan stabilitas sosial. Amanah 

dan Akuntabilitas: Pemimpin dalam Islam dipandang sebagai pemegang 

amanah yang harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. 

Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap 

pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya" (HR. 

Bukhari). Manipulasi suara adalah bentuk pelanggaran terhadap amanah ini, 

karena pemimpin yang terpilih melalui cara-cara curang tidak dapat dikatakan 

telah menerima mandat yang sah dari rakyat. Menghindari Fitnah dan 

Kerusakan: Islam juga menekankan pentingnya menghindari fitnah dan 

kerusakan di masyarakat. Manipulasi suara bisa menimbulkan ketidakpuasan, 

protes, dan bahkan kekacauan sosial. Oleh karena itu, menghindari praktik ini 

adalah untuk menjaga stabilitas dan ketertiban umum. Secara keseluruhan, 

dari perspektif siyasah syariah, manipulasi suara dalam pemilihan umum jelas 

dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keadilan, 

kejujuran, amanah, dan kemaslahatan umum. Islam mengajarkan bahwa setiap 

proses politik harus dilaksanakan dengan integritas dan bertujuan untuk 

kebaikan bersama. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Berdasarkan penelitian diatas maka sebagai skripsi, Solusi terhadap 

Pemerintahan untuk membuat pengaturan tentang sistem KPU dalam 

mencegah manipulasi suara pada pemilihan umum. Karena dalam linimasa 
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pemerintahan terjadi banyak manipulasi suara. Diharapkan KPU memiliki 

pengaturan tentang sistem KPU dalam mencegah manipulasi suara.  

2. Tentunya dengan adanya penelitian ini, diharapkan adanya kesadaran 

tentang kejujuran dalam melakukan pemilihan suara oleh Masyarakat dan KPU 

dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas  sebagai konsep pemerintahan 

yang baik. 
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