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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada table berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z 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 Ws es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع

 Gain G Ge غ



    

x 

 

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

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

tanda apa pun. 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, 

transliterasi sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I ا

 Dammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
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 Fathah Ai a dan i ىَ 

 Kasrah Au a dan u وَ 

Contoh: 

 kaifa: ك يْف

 haula: ه وْلَ 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dengan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas ى... | ا...

 kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ى

 dammah dan wau Ū u dan garis di atas وَ 

Contoh: 

 māta: م ات 

م ى   ramā: ر 

 qīla: قيِْل َ 

4.  Tā’ marbūtah  

Transliterasi untuk tā’ marbūtahada dua, yaitu: tā’ marbūtahyang hidup 

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkantā’ marbūtahyang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

   Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūtahdiikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 

marbūtahitu transliterasinya dengan [h].  
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Contoh:  

وَْ ه َ ر   raudah al-atfāl :  طْف الَِ ل َ ا ض 

دَِ  al-madīnah al-fādilah :  ضِل ه َ الْف ا يْن ه َ الْم 

 

5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  َّ ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَّن ا  rabbanā : ر 

يْن ا  najjainā : ن جَّ

مَ   al-haqq : ن ع ِ

Jika hurufى ber-tasydiddi akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ي) maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(ī). 

Contoh:  

َِ  Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)’: ع لِي 

َِ بيِ   Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)’: ع ر 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

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

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 
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qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا لشَّمْسَ 

ل ه  ا لزََّ   al-zalzalah (al-zalzalah) : لْز 

ف ه َ     al-falsafah : ا لْف لْس 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya berlaku bagi 

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

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  

وْنَ  ر   ta’muruna: ت أمْ 

 ‘al-nau: ا لنَّوْع َ

 syai’un: ش يْءَ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sudah 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’an), Alhamdulillah dan munaqasyah. 
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Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafz al-Jalālah ُاَللّه) 

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

atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Contoh: 

َِ دِيْنَ  dīnullāh billāhَِ  اللَّّ  باِللَّّ

Adapun tā marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

هَِ فيَِْ ه مَْ  حْم  َِ ر   hum fī rahmatillāhاللَّّ

10. Huruf Kapital  

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
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huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

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

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

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

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

Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin Wudi’a  linnāsi bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’ān 

Nasīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Nasr al-Farābī 

Al-Gazrālī 

Al-Munqiz min al-Dalāl 

 

H. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahūWa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi Wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 
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I.  = Sebelum Masehi 

W  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

QS…/…:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali-‘Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK  

 

Nama  : LATISYA NURUL AKASAH 

Nim  : 30600118051 

Judul  : Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Kota  

Makassar ( Studi Kasus Peran Pergerakan Difabel Indonesia Untuk 

Kesetaraan (Perdik)).” 

Studi ini mengkaji tentang Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang 

Disabilitas Di Kota Makassar (Studi Kasus Peran Pergerakan Difabel 

Indonesia Untuk Kesetaraan).”, dengan tujuan untuk mengetahui upaya PerDik 

dalam destigmatisasi, demedikalisasi, dan pemberdayaan politik difabel di kota 

Makassar. Jenis penelitian ini mengunakan penelitian  kualitatif dengan  metode 

deskriptif. Sumber Data yang digunakan ada dua yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Untuk mendapatkan data yang valid penulis menggunakan 

metode pngeumpulan data yaitu : wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Kemudian untuk tekhnik analisis data dilakukan dengan menggunakan 3 tahapan 

yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Verifikasi data).  

Informan pada penelitian ini adalah  orang-orang yang memiliki pemahaman 

tentang topik penelitian. Adapun teori yang digunakan adalah hak politik dan teori 

governmentality. 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa ketidak adilan bagi difabel merupakan 

inti masalah pengabaian mayoritas difabel. Cara pandang hegemonik bio-medik 

membuahkan praktik politik pencacatan, Yayasan PerDIK berupaya keras 

melakukan destigmatisasi dan demedikalisasi disabilitas serta pemberdayaan 

politik difabel di Indonesia dengan melakukan advokasi ke penyelenggara pemilu 

agar di fasilitasi kelompok disabilitas dalam menggunkan hak pilihnya, 

mendorong kelompok disabilitas untuk mengambil peran di sektor publik. 

Implikasi dari penelitian ini adalah : 1.Secara teoritis penelitian ini dapat 

secara eksplisit memaparkan bagaimana Upaya Pemenuhan Hak Politik 

Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar sehingga penelitian ini dapat menjadi 

bahan acuan disiplin ilmu politik, 2. Penelitian ini diharapkan mampu menambah 

wawasan dan juga informasi yang berkaitan atas upaya sebuah lembaga non 

pemerintahan dalam memperjuangkan hak politik penyandang disabilitas di kota 

Makassar dalam hal ini PerDik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara demokrasi, sudah seharusnya pemerintah menjamin pemenuhan 

hak-hak politik penyandang disabilitas. Dimana warga negara diberikan 

kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, baik berupa masukan ataupun kritikan. 

Bukan hanya itu, juga menjamin hak-hak dasar setiap warga. Sebagaimana negara 

merupakan alat untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat 

dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup 

dalam suasana kerja sama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. 

Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan 

kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang 

dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu.1 

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh 

setiap manusia semata-mata karena ia manusia. Hak ini dimilikinya bukan 

diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan 

berdasarkan martabatnya sebagai manusia.2 HAM memiliki ruang lingkup yang 

kompleks. Secara garis besar hak-hak yang terangkum dalam HAM di Indonesia 

antara lain: hak-hak asasi politik atau juga dikenal dengan hak politik yang 

                                                             

1  Miriam, Budiarjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2008, h.47 

2 Jack Donnely, Universal Human Rights in Theory and Practice(London, Comell 

University Press, 2003), 7-21. 
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memberikan ruang seluas-luasnya bagi sesetiap warga negara untuk berpartisipasi 

dalam pemerintahan, menggunakan hak pilihnya dan dipilih dalam Pemilu dan 

hak untuk bergabung dan mendirikan partai politik tertentu.3 Ini juga dijelaskan di 

dalam Pasal 23 ayat (1), serta Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang HAM. 

 Indonesia pernah mengalami peristiwa penting terkait pemenuhan hak 

dipilih penyandang disabilitas. Pada Pemilu tahun 2004 Abdurrahman Wahid 

(Gus Dur) maju sebagai kandidat Presiden RI yang diusung oleh Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB). Gus Dur yang dikenal mengalami kekurangan dalam 

penglihatannya ternyata dieliminasi dari bursa calon presiden. Pada saat itu 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat SK KPU No. 26 dan No. 31 

tahun 2004 yang berkaitan dengan petunjuk teknis penilaian syarat sehat jasmani 

dan rohani calon presiden atau wakil presiden yang menyebutkan bahwa seorang 

calon presiden dan calon wakil presiden harus sehat jasmani dan rohani yang 

dibuktikan melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia 

(IDI).  

Dalam proses seleksi diumumkan KPU bahwa pasangan Calon Presiden 

Gus Dur sebagai calon presiden (capres) dan Marwah Daud sebagai calon wakil 

presiden (cawapres) dari PKB tidak diloloskan. Yang menjadi alasan KPU bahwa 

Gus Dur mengalami gangguan kesehatan secara fisik, meskipun hasil pemeriksaan 

                                                             
3Khoirul Anam, Pendidikan Pancasila Kewarganegaraaan untuk Mahasiswa, (Jogjakarta : 

Inti media, 2011), h. 194. 
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inteligensia menunjukan bahwa GusDur memiliki kemampuan inteligensia yang 

lebih baik dibandingkan dengan capres dan cawapres yang lainnya.4 

Keputusan KPU menggagalkan pencalonan Gus Dur merupakan bentuk 

penghalangan terhadap hak dipilih seorang penyandang disabilitas. Keputusan 

tersebut akhirnya menimbulkan aksi protes berlangsung marak. Pada umumnya 

mereka melihat bahwa keputusan KPU ini bertendensi politis untuk menghambat 

naiknya Gus Dur sebagai presiden RI serta sebagai perlakuan diskriminatif. Misi 

Pemantauan Pemilu Uni Eropa Glyn Ford dalam konferensi pers tentang laporan 

akhir pemantauan pemilu Uni Eropa di Indonesia menilai bahwa penetapan syarat 

kesehatan bagi capres pada Pemilu Presiden 2004 oleh Misi Pemantauan Pemilu 

Uni Eropa dinilai sebagai perlakuan diskriminatif. Menurut Ford, ketentuan yang 

menyangkut keadaan kesehatan calon seperti yang termuat dalam keputusan KPU 

Nomor 31 Tahun 2004 tidak lazim dalam praktik internasional. Karena itu, 

pendiskualifikasian Gus Dur bersifat diskriminatif dan melanggar prinsip 

demokrasi. Pelanggaran itu terutama pada sektor kebebasan untuk memilih dan 

dipilih serta pelanggaran HAM yang memiliki cacat.5 

Pada insiden tersebut, ada dua hal krusial terjadi mengenai hak politik 

penyandang disabilitas. Yang pertama mengenai hak dipilih penyandang 

disabilitas yang tidak dipenuhi dikarenakan alasan yang diskriminatif yaitu status 

disabilitas yang disandangnya. Kedua hak memilih penyandang disabilitas yang 

                                                             
4 Mujar Ibnu Syarif, “Syarat Kesehatan Fisik Bagi Calon Presiden Dalam Perspektif 

Politik Islam Dan Politik Indonesia,” AHKAM 17, no. 171-198 (2017): h.88, https:// 

media.neliti.com/media/publications/197226- ID-syaratkesehatan-fisik-bagi-calon-presid.pdf. 

5 Mujar Ibnu Syarif, “Syarat Kesehatan Fisik Bagi Calon Presiden Dalam Perspektif 

Politik Islam Dan Politik Indonesia,” AHKAM 17, no. 171-198 (2017),  h.88 
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ingin memilih calon yang juga penyandang disabilitas. Tergambar pada waktu itu 

masih ada pandangan miring kepada penyandang disabilitas yang ingin 

berpatisipasi di dalam pesta demokrasi, pandangan itu menjadi ancaman tersendiri 

terhadap hak politik penyandang disabilitas yaitu terkait hak memilih dan dipilih. 

Di dalam negara yang menganut sistem demokrasi, Pemilu merupakan salah 

satu bagian untuk tegaknya sistem politik demokrasi yang bertujuan untuk 

mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil 

rakyat yang duduk di lembaga perwakilan maupun permusyawaratan rakyat, 

membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, serta 

mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan 

mengikutsertakan rakyat di dalam kehidupan ketatanegaraan sebagaimana 

dimaksud oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945 (UUD NKRI 1945). 6  Hak pilih warga negara ataupun masyarakat baik 

memilih maupun hak dipilih di dalam Pemilu adalah salah satu substansi yang 

penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus juga sebagai bukti adanya 

eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat dalam pemerintahan. Dengan 

demikian, hak pilih merupakan hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih 

sebagai wakil di dalam lembaga perwakilan rakyat melalui pemilu yang 

demokratis. 

Hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu disebut sebagai 

hak pilih, yang terdiri dari hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak 

                                                             
6Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan Dan HAM (Yogyakarta: 

Universitas Atma Jaya, 2003), h. 208. 
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dipilih).7 Hak memilih merupakan hak warga negara untuk memilih wakilnya di 

dalam suatu Pemilu. Keikutsertaan warga negara di dalam pemilu ialah 

serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu apakah memilih atau tidak 

memilih dalam pemilu. Sedangkan hak dipilih (hak pilih pasif) merupakan hak 

warga negara untuk dipilih menjadi anggota suatu Badan Permusyawaratan atau 

Perwakilan Rakyat di dalam suatu pemilu. 

Setiap warga negara berhak terlibat aktif di dalam kehidupan berpolitik. 

Hak ini terkandung dalam berbagai ketentuan hukum baik yang sifatnya 

internasional maupun nasional. Penyandang disabilitas, sebagai bagian dari warga 

negara Indonesia juga berhak terlibat aktif dalam kehidupan politik sesuai pada 

Pasal 21 Deklarasi Universal HAM, Pasal 25 Kovenan HakSipol, Pasal 28D 

ayat(3), Pasal 28HAyat 2dan Pasal 281 Ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen 

dan Pasal 43 Ayat (1) dan (2) UU No. 39/1999 Tentang HAM menegaskan 

sesetiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama 

dalampemerintahan, baik untuk dipilih maupun memilih tanpa diskriminasi.8 

Berdasarkan rangkaian peraturan perundang-undangan nasional perihal hak 

politik, tidak ada satu pun ketentuan yang sifatnya diskriminatif. Oleh karenanya 

di dalam konteks ini hak penyandang disabilitas untuk memilih maupun dipilih 

harus teijamin dan diikut sertakan secara aktif di dalam sesetiap momentum dalam 

konteks ini ialah pemilu. Di dalam hal hak memilih penyandang disabilitas wajib 

mendapatkan akses yang berkaitan dengan mereka, perangkat pemilu serta 

                                                             
7C.ST.Kansil, Hukum Tata Pemerintahan lndonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 

2-5. 

8Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, 1999. 
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petugas yang memahami kebutuhan-kebutuhan khusus penyandang disabilitas. 

Dalam hal hak dipilih penyandang disabilitas wajib diberikan kesempatan dalam 

berpartisipasi di dalam setiap kegiatan pemilu, memiliki akses yang sama dengan 

yang lainnya untuk mengikuti kontestasi pemilu melalui jalur-jalur yang telah 

disediakan oleh peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Selain 

ketentuan tersebut, hak penyandang disabilitas juga diperkuat dengan konvensi 

PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas Kemudian pada Pasal 29 Konvensi 

PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas diatur bahwa negara- negara 

anggota menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas dan juga memberikan 

kesempatan bagi mereka yang menggunakan hak tersebut setara dengan anggota 

masyarakat lainnya, baik untuk dipilih maupun memilih. Berkaitan dengan Pemilu 

masih ada beberapa peraturan pelaksana lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 mengenai Pemilu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 mengenai 

Pemilu Presiden dan Wapres, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengenai 

Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2009 

mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 

Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2009 mengenai Pedoman 

Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden, Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2008 mengenai Pedoman 

Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Anggota DPR, DPD 

dan DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota. 
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Peraturan-peraturan itu belum cukup menjamin hak penyandang disabilitas 

dalam berpartisipasi pada saat pemilu. Hak berpolitik mereka terasa masih tak 

diacuhkan. Masih banyaknya hambatan pada berbagai tahapan maupun 

mekanisme di dalam pemilu yang dirasa masih diskriminasi bagi penyandang 

disabilitas. Sebagai contoh pada tahapan pemilu terdapat penghambat dari tahap 

pemutakhiran data pemilih sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara. 

Beberapa contoh misalnya, tidakadanya iklan layanan masyarakat untuk 

penyandang disabilitas, beberapa penderita disabilitas tertentu tidak didaftarkan 

dalam daftar pemilih, sosialisasi tahapan pemilu kurang mempertimbangkan 

kebutuhan akses informasi penyandang tunarungu dan tunanetra. Hambatan 

lainnya juga penyandang tuna grahita sedang dan berat banyak yang tidak ikut di 

dalam pemungutan suara. Dalam pelaksanaan pemilu terdapat beberapa TPS yang 

tidak aksesibel bagi pengguna kursi roda sehingga pemungutan suara dilakukan 

oleh petugas dengan cara mendatangi mereka. Penyandang tunarungu yang tidak 

mendengar pada saat dipanggil namanya untuk giliran mencoblos juga dianggap 

tidak ada.  

Bagian teknis, hambatan penyandang disabilitas pada saat Pemilu yang tidak 

mendukung pelaksanaan aspirasi penyandang disabilititas meliputi penggunaan 

istilah sehat jasmani dan rohani yang merugikan terutama calon legislatif 

penyandang disabilitas. Dan juga belum adanya pemahaman maupun 

penyelesaian atas pelanggaran akses di dalam pemilu. Selain itu juga terdapat 

beberapa peraturan perundang-undangan yang membatasi hak-hak penyandang 

disabilitas di dalam menggunakan hak politiknya. Sebagai contoh, tidak 



8 

 

 

dicantumkannya undang-undang yang mendukung prinsip non-diskriminasi pada 

undang- undang pemilu, serta pencantuman persyaratan sehat jasmani dan rohani 

merupakan terminologi merugikan yang tidak mengacu pada Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.9 

Pada 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat pemilih disabilatas 

Pemilu 2019 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data dan infografik: kpu.go.id 

Terkhusus di kota Makassar, daftar pemilih sementara untuk pemilihan 

walikota Makassar pada tahun 2018 yang sudah ditetapkan dari hasil coklit DP4 

di angka 862.731 pemilih kategori disabilitas. Jumlah kaum disabilitas hanya 

sepersekian persen dari keseluruhan DPS yaitu 468.10 

Klasifikasi penyandang disabilitas fisik merupakan terganggunya fungsi 

                                                             
9Imma Indra Dewi, “Hak Politik Disabilitas,” FISIP Universitas Atmajaya  

10  Luqman Zainuddin, “KPU Makassar Catat 468 Pemilih Sementara Disabilitas”, 

SindoNews.com. 22 Maret 2018. https://makassar.sindonews.com/beritaamp/7014/1/kpu-

makassar-catat-468-pemilih-sementara-disabilitas-1521727399 (11 September 2022) 

https://makassar.sindonews.com/beritaamp/7014/1/kpu-makassar-catat-468-pemilih-sementara-disabilitas-1521727399%20(11
https://makassar.sindonews.com/beritaamp/7014/1/kpu-makassar-catat-468-pemilih-sementara-disabilitas-1521727399%20(11
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gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, pareplegi, akibat stroke, 

akibat kusta. Kelainan ini meliputi beberapa macam: 

a) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa), Tunadaksa merupakan individu yang 

memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan 

neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau 

akibat kecelakaan (kehilngan organ polio atau lumpuh. 

b) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra), Tunanetra adalah individu 

yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat 

diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total dan loe vision. 

c) Kelainan Pendengaran (Tuna Rungu), Tunarungu merupakan individu 

yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik parmanen maupun 

tidak parmanen. Karena memiliki hambatan dalam pengengaran 

individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga 

mereka biasa disebut tunawicara. 

d) Kelainan Bicara (Tuna Wicara), Tunawicara adalah seorang yang 

mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa 

verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. 

Kelainan bicara ini dapat dimengerti orang lain. Kelainan bicara ini 

bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena 

ketunarunguan, dan organik bicara maupun ada gangguan pada organ 

bicara maupun ada gangguan pada organ motoric yang berkaitan 
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dengan bicara.11 

Uraian di atas, sudah selayaknya negara menjamin hak setiap warga negara. 

Termasuk hak politik penyandang kaum disabilitas. Namun di tengah absennya 

peran negara tersebut, tidak sedikit lembaga independen yang berdiri untuk 

semata memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Salah satunya PerDik. 

PerDik merupakan sebuah yayasan yang berada di Makassar. PerDik berdiri 

sejak 11 Juni 2016 yang berorientasi untuk pada destigmatisasi dan 

demedikalisasi sebagai proses penanggalan label kecacatan dalam diri disabilitas, 

melepaskan cap miring ‘sakit’ dan ‘tidak mampu’ atas diri difabel, merubuhkan 

benteng segregasi, dan menghapuskan praktik diskriminasi atas difabel. 

Dalam Islam sendiri, Allah SWT telah menyerukan agar berlaku adil 

terhadap sesama manusia, tak terkecuali kaum penyandang disabilitas.Allah SWT 

telah berfirman dalam QS an-Nur ayat  61 yang berbunyi: 

جٌَ ر  جِح  ع ل ىٱلْ عْر  لَ  جٌو  ر  ىٰح   لَّيْس ع ل ىٱلْ عْم 
Terjemahannya : 

“Tidakadahalanganbagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, 

(pula) bagi orang sakit“12 

 

Allah swt dalam firman-Nya, ayat 61 ini, memerintahkan hamba-hamba-

Nya yang mukmin, agar berlaku adil dan menegakkan keadilan, tidak 

meninggalkannya ke kanan atau ke kiri dan hendaklah dalam menegakkan 

                                                             
11 Nur kholis Reefani, Panduan Anak Berkubutuhan Khusus, imperium, Yogyakrta, 2013, 

h.17. 

12Kementrian Agama RI,2019,h. 358 
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keadilan itu tidak memperdulikan cercaan pencerca atau halangan, penghalang 

dan hendaklah dalam melaksanakan tugas yang suci itu meeka bantu-membantu, 

tolong- menolong dan tunjang-menunjang diri sendiri, terhadap ibu bapak, dan 

sanak keluarganya.  

Allah menyeru untuk saling menjaga serta mengayomi mereka yang rawan 

dan lemah atas tindakan diskriminasi. Terkhusus untuk setiap penyandang 

disabilitas, mereka adalah orang pilihan Allah yang harus di perlakukan secara 

sama tanpa adanya stigma yang buruk dalam berkehidupan 

bermasyarakatpenyandang disabilitas atau gangguan kejiwaan adalah tempat dan 

cara berkehidupan al-Qur‟an dan manusia adalah sumber yang tepat 

keberadaannya. Tak jarang dari kita bahkan seringkali terjadi penyimpangan 

dalam hal mengayomi kaum difabel khususnya yang ada di Indonesia. 

Dari uraian tersebut, inilah mengapa penulis memilih topik tersebut guna 

untuk diangkat dan melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul “Upaya 

Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar (Studi 

Kasus Peran Pergerakan Difabel Indonesia Untuk Kesetaraan).” Penulis 

berharap dengan adanya penelitian ini mampu memberikan gambaran yang jelas 

mengenai hak politik penyandang disabilitas. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, 

adapun rumusan masalahnya yaitu;  

1. Bagaimana Hak Politik Penyandang Disabilitas di Kota Makassar? 

2. Bagaimana upaya PerDik dalam upaya pemenuhan hak politik 
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penyandang disabilitas di Kota Makassar? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Penelitian 

a. Untuk mengetahui hak politik penyandang disabilitas di Kota Makassar  

b. Untuk mengetahui upaya PerDik dalam pemenuhan hak politik 

penyandang disabilitas di Kota Makassar 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan juga 

informasi yang berkaitan atas upaya sebuah lembaga non pemerintahan 

dalam memperjuangkan hak politik penyandang disabilitas di kota 

Makassar. Dalam hal ini PerDik. 

b. Manfaat Ilmiah 

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga dapat berkontribusi 

di dalam menambah pengetahuan maupun wawasan bagi mahasiswa studi 

ilmu politik hingga mendapatkan perkembangan dan juga kegunaan ilmu 

pengetahuan dari segi aspek perilaku politik. 

D. Kajian Pustaka / PenelitianTerdahulu 

Pada penelitian ini memberikan penelitian yang serupa dimana sebelumnya 

telah dilakukan peneliti yang lainnya guna menjelaskan perbedaan antara peneliti 

yang sedang dijalankan dengan penelitian yang telah ada. Adapun penelitian 

tersebut adalah; 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mario Merly dengan judul “Aksesbilitas Pemilu 
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2014 dan Impilasinya Terhadap Ketahanan Politik (Studi tentang persepsi 

mahasiswapenyandang disabilitas di pusat layanan difabel UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta”. Membahas tentang aksebilitas masih sebagai konflik 

pada Pemilu 2014. Aksebilitas pemilu yang memiliki kesenjangan pada 

penyandang disabilitas tentu dapat mengakibatkan lahirnya sebuah pemikiran 

tersendiri. Mahasiswa penyandang disabilitas menilai jika implementasi 

perundang-undangan kurang maksimal, setelah itu regulasi juga tidak 

digunakan dengan benar oleh penyelenggara pemilu, ketika kebijakan 

aksesbilitas tidak dihiraukan, partisipasi politik penyadang disabilitas mulai 

rendah. Adapun akibat dari hal tersebut dapat membahayakan ketahanan politik 

lantaran tidakadanya keadilan justru tidak dapat menciptakan rakyat yang 

demokratis. Perbedaan dari penelitian yang telah ada yaitu lebih membahas 

mahasiswa penyandang disabilitas mengenai aksesbilitas terhadap pemilu 2014 

juga melihat akibat terhadap ketahanan politik. Sementara penelitian yang akan 

dilakukan peneliti yaitu mengungkapkan hak hak politik penyandang 

disabilitas pada tatanan PerDik Makassar.13 

2. Penelitian oleh Alexander Yandra, Yulianti Asyar dengan judul “Partisipasi 

Politik Penyandang Disablitias Tuna Grahita Pada Pemilu 2019 di Provinsi 

Riau”. Penelitian ini mempelajari mengenai problematika demokrasi menjadi 

sistem pemerintah yang menempatkan masyarakat menjadi pemegang bunyi 

tunggal melalui proses pemilu, pemilu yang diartikan menjadi suatu aktivitas 

                                                             
13Mario Merly. “Aksesbilitas Pemilu 2014 dan Impilasinya Terhadap Ketahanan Politik 

(Studi tentang persepsi mahasiswapenyandang disabilitas di pusat layanan difabel UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta”.Ketahanan Nasional 2 (2015): h. 61-144 
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yang dievaluasi menjadi wujud maupun parameter suatu negara demokrasi. 

Tapi pelaksanaannya sarat akan perkara atau biasa diartikan dengan minimnya 

partisipasi penyandang disabilitas bahkan cenderung dimobilisasi pada pemilu 

2019 di provinsi Riau. Dengan menggunkan penedekatan teori demokrasi, 

partisipasi politik dan metedologi kualitatif melalui analisis data interpretasi 

etik maupun etnik, maka penelitian ini menyebutkan partisipasi politik 

penyandang disabilitas cacat mental masih di bawah politik masyarakat Riau. 

Bahkan tidak independen, hal ini dikarenakan ketidakadaannya prosedur 

spesifik bagi mereka berpartisipasi pada menentukan pilihannya yang 

berimplikasi terhadap hak pilih yang terabaikan. Sebagai pembeda 

menggunakan penelitian yang hnya berfokus dalam cacat mental sementara 

pada penelitian selanjutnya lebih berfokus dalam penyandang disabilitas 

fisik.14 

3. Penelitian oleh Nadya Kharima yang berjudul “Problematika Penyandang 

Disabilitas dalam Pemilu (Studi kasus pemilu legislatif tahun 2014 di 

Jakarta”. Komisi Pemilu sebagai penyelenggara pemilu juga telah membuat 

aturan yang terkait dengan penyandang disabilitas, seperti adanya kebijakan 

untuk alat bantu coblos dimaksudkan agar pemilih disabilitas tertama tunanetra 

dapat dengan mudah membaca nama calon anggota legislatif yang akan dilih. 

Orientasi kebijakan yang telah dibuat Komisi Pemilu juga berorientasi pada 

masalah atau problem-oriented dan tidakan atau action-oriented karna di dalam 

peraturan juga buku panduan yang buat jelas diterapkan agar permasalahan 

                                                             
14Alexander Yandra. “Partisipasi Politik Penyandang Disablitias Tuna Grahita Pada 

Pemilu 2019 di Provinsi Riau”. Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Lancang Kuning 
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yang dialami seorang penyandang disabilitas dapat di atasi dengan tindakan-

tindakan yang sudah disesuaikan, seperti kebutuhan pendamping di dalam TPS 

jika tidakada dari pihak pemilih disabilitas maka petugas KPPS dapat menjadi 

pendamping. Tetapi ketika kbijakan-kebijakan yang telah lahir dalam pemilu 

dirasa cukup untuk menopang akses penyandang disabilitas di dalam pemilu 

ternyata masih menjadi kendala bagi penyandang disabilitas dalam memenuhi 

haknya di dalam pemilu. Yang membust beda dengan penelitian yang akan 

datang adalah yaitu penelitian ini lebih menjelaskan mengenai problem yang 

terdapat pada kebijakan KPU dalam memenuhi hak-hak politik penyandang 

disabilitas pada pemilu legislatif tahun 2014 sedangkan penelitian yang akan 

datang ialah pada hak hak-hak politik penyandang disabilitas dalam tatanan 

PerDik Makassar.15 

4. Penelitian oleh Hendro Valance yang berjudul “Implementation of Devotional 

Rights on Accessibility and Communication Based on Undang-undanf Nomor 8 

tahun 2016 Concering Disabilities”. Penelitian ini membahas tentang 

implementasi hak tunarungu atas aksesbilitas dan komunikasi oleh 

pemerintahan Indonesia berdasar Undang-undang nomer 8 tahun 2016 

mengenai penyandang disabilitas. Penelitian hukum normatis-empiris 

digunakan dalam penelitian ini, karna keterbatasan waktu pengambilan sampel 

terbatas pada DIY berdasarkan purposive sampling. Penelitian ini tidak 

berfokus pada upaya untuk menggeneralisasi melainkan lebih menekankan 

maknasuatu fenomena yang ditelitinya. Hasil dari penelitian bahwa hak-hak 

                                                             
15Nadya Kharima. “Problematika Penyandang Disabilitas dalam Pemilu (Studi kasus 

pemilu legislatif tahun 2014 di Jakarta”. Ilmu Kesejahteraan Sosial 5,  no. 1.  Juni (2016) 
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penyandang tunarungu atas aksesbilitas dan komunikasi belum sepenuhnya 

dilaksananakan sesuai amanatyang ada dalam Undang-undang nomer 8 tahun 

2016 mengenai penyandang disabilitas. Tetapi bukan berarti hak tunarungu 

tidak terpenuhi sama sekali. Makadari itu peneliti mendapatkan dua kondisi 

yaitu penyandang tunarungu yang haknya telah terpenuhi dan tunarung yang 

haknya belum terpenuhi. Perbedaan dari penelitian yang akandatang fokus 

penelitian ini hanya pada penyang disabilitas tunarungu sedangkan pada 

penelitian yang akan datang fokus penelitian lebih luas yaitu tuna rungu, tuna 

wicara, tuna daksa,tuna netra.16 

5. Peneltian oleh Ade Ivan Al-Haroma dkk judul “Praktik Hak politik 

Penyandang Disabilitas Kota Surabaya”. Menurut penelitian ini, output 

praktik politik menentukan bagaimana hak itu dijalankan. Lalu, menjelaskan 

bagaimana praktik hak politik dalam penyandang disabilitas. Dampak dari 

output politik akan mengsugesti seluruh kebijakan politik yang dilakukan 

pemerintah. Oleh karnanya, partisipasi politik seluruh rakyat termasuk 

penyandang disabilitas amat diperlukan. Perbedaan menurut penelitian yang 

akan dialkukan yaitu melihat apakah yang menjadi dorongan maupun 

hambatan hak politik penyandang disabilitas sedangkan penelitian yang 

dilakkukan oleh Ade Ivan cenderung apakah hak politik mereka terpenuhi atau  

  

                                                             
16Hendro Valance Luhulima. “Implementation of Devotional Rights on Accessibility and 

Communication Based on Undang-undanf Nomor 8 tahun 2016 Concering Disabilities”. 

Indosability Studies (IJDS) 5 no. 2. (2018): h. 268-295. 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

A. Hak Politik 

Hak politik merupakan bagian dari HAM. Hak memberikan suara 

ataupun memilih adalah hak dasar di dalam sesetiap warga negara yang harus 

dijamin pemenuhannya oleh negara. Mahfud M.D menjelaskan bahwa HAM 

merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan 

tuhan dan hak itu dibawa manusia sejak lahir ke permukaan bumi hingga hak 

tersebut bersifat fitri, bukan merupakan pemberian dari manusia ataupun 

negara.17 

Ketentuan mengenai hal ini telah diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) dan 

juga Pasal 22C (1) UUD 1945. Perumusan dari beberapa pasal tersebut juga 

sudah sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, 

kekayaan, agama dan keturunan. Ketentuan di dalam pasal di atas 

mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap 

warga negaranya, khususnya yang berkaitan dengan hak pilih sesetiap warga 

negaranya di dalam Pemilu. Makna dari ketentuan tersebut bahwasanya segala 

bentuk produk hukum perundang-undangan yang telah mengatur tentang 

pemilu, pilpres dan pilkada, khususnya mengatur tentang hak pilih warga 

negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi sesetiap warga 

negara untuk bisa menggunakan hak pilih nya, sebab pembatasan hak pilih 

                                                             
17 Muh Yahdi. Pendidikan Kewarganegaraan Kontemporer, Membangun Kearifan 

Berbangsa(Makassar: Alauddin Press. 2014), h. 149 
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warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.18 

Pelaksanaan HAM bukanlah sesuatu yang sifatnya absolut juga mutlak, 

sangatlah dimungkinkan adanya ruang pembatasan untuk menjamin hak dan 

kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 

pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam 

suatu masyarakat demokratis. Ini ditegaskan di dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 

1945, yaitu “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya sesetiap orang wajib 

tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan 

maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan 

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum salam 

suatu masyarakat demokratis”.19 

Hak politik yang berkaitan dengan keterlibatan sesetiap warga negara 

termasuk penyandang disabilitas di dalam kehidupan politik dengan 

kesempatan yang sama. Hak politik penyandang disabilitas meliputi hak untuk 

dipilih dan memilih dalam Pemilu berdasarkan persamaan hak, untuk turut 

serta dalam pemerintahan, dan untuk dapat diangkat di dalamsesetiap jabatan 

pemerintahan.20 Maka artinya bahwa penyandang disabilitas sebagai bagian 

dari warga negara berhak untuk terlibat di dalamkehidupan politik dan juga 

                                                             
18 Sa’duddin. 15 Juli 2015, Pengaturan Hak politik Warga Negara, 

http://www.dakta.com/newa/1949/pengaturan- hak-politik-warga-negara, diakses pada tanggal 

28Februari 2022, 15.50 WITA 

19Wika Nasiro. Pemenuhan Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas pada Pemilu 

di Kota Yogyakarta (Yogyakajrta: 2019), h. 20 

20Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM 

http://www.dakta.com/newa/1949/pengaturan-hak-politik-warga-negara
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memperoleh kehormatan, perlindungan serta dengan pemenuhan hak politik 

mereka seperti warga negara lain tanpa merasa ter diskriminasi. 

Penyandang disabilitas atau difabel merupakan orang yang hidup dengan 

karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang-orang pada 

umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah sehingga memerlukan 

pelayanan khusus agar mereka mendapatkan hak- haknya sebagai manusia 

yang hidup di muka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki definisi 

yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau 

kemampuan IQ (Intelligence Quotient) rendah, serta orang dengan 

permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya 

mengalami gangguan.21 

Konvenan fnternational Sipil dan politik, ICCPR (International 

Convenan On Civil and Political Right) telah membagi hak-hak dan 

kebebasan dasar menjadi dua jenis,yang pertama, neo-derogable yaitu hak-hak 

yang bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi, walaupun dalam keadaan 

darurat antara lain seperti; (i) hak atas hidup (ii) hak bebas dari penyiksaan 

(iii) hak bebas dari pemidanaan yang bersifat surut, hak kebebasan berfikir, 

berkeyakinan dan agama. Hak dasar yang kedua adalah derogable, merupakan 

hak-hak yang boleh dikurangi dan dibatasi pemenuhan nya oleh Negara. 

Meliputi (i) hak atas kebebasan berkumpul secara damai, (ii) hak atas 

kebebasaan berserikat, (iii) hak kebebasan menyatakan/berekspresi. 

Sisi lain di dalamkonstitusi kita UUD 1945, hak-hak dasar Negara 

                                                             
21Muliadi, HAM, Hakekat, Konsep & Implikasinya  Dalam Perspektif Hukum & 

Masyarakat (Bandung:Refika Aditama,2005),  h. 253 
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tercantum pada pasal 27 ayat 1 mengenai persamaan kedudukan semua warga 

Negara terhadap hukum dan pemerintahan dan pada pasal 28 juga tentang 

kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat. 

Ringkasnya dapat dikatakan bahwa hak-hak politik masyarakat Indonesia 

yang dijamin oleh UUD, yaitu merupakan hak untuk membentuk dan 

memasuki organisasi politik hak untuk berkumpul, berserikat, hak untuk 

menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik, hak untuk 

menduduki jabatan politik dalam pemerintahan, dan hak untuk memilih dalam 

Pemilu, di mana semuanya direalisasikan secara mumi melalui partisipasi 

politik. 

Hak politik penyandang disabilitas secara jelas telah diatur pada pasal 5 

poin dan juga pasal 13 undang - undang no 8 tahun 2016, yaitu hak untuk 

mendapatkan pendidikan politik, mereka berhak untuk mengikuti proses 

kontestasi politik sebagai peserta, berhak untuk memilih, berhak menyalurkan 

aspirasi politiknya secara terbuka baik lisan maupun tulisan berhak untuk 

menjadi anggota sekaligus pengurus partai politik, mereka juga dapat berperan 

aktif di dalam sesetiap tahapan pemilu sekaligus juga memperoleh hak 

sesibilitas pada Pemilu.22 

 

 

                                                             
22Irfan Alfi, “Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam 

Pemiluhttps://www.academia.edu/36100783/HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITIAS 

DALAM PEMILU Penulis irfan Alfi Komisioner KPU Kota Cilegon,diakses pada tangga 28 

Februari 2022, 16.13 

https://www.academia.edu/36100783/HAK_POLITIK_PENYANDANG_DISABILITIAS_DALAM_PEMILU
https://www.academia.edu/36100783/HAK_POLITIK_PENYANDANG_DISABILITIAS_DALAM_PEMILU
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B. Teori Governmentality 

Pemikiran post-strukturalist terkait kekuasaan seperti Michael Foucault 

dengan pendekatan Governmentality berguna dalam memahami relasi kuasa 

atau pengetahuan pencacatan yang terjadi. 23  Pada tahun 1977-1984 Michel 

Foucault mengembangkan Governmentality atau kepengaturan atau pengaturan 

perilaku. Pada perkuliahan di Collage de France pemikir seperti Nikolas Rose, 

Peter Miller, dan Mitchell Dean mengembangkan gagasan foucault tersebut 

dengan berangkat dari apa yang disebut perspektif “Anglo Neo-Foucauldian” 

di dalam ilmu sosial. Governmentality Foucault dapat didefinisikan sebagai 

berikut: 

“Governmentality is the way goverments try to produce the citizen 

best suited to fulfill those governments’ policies”....is the organized 

practies (mentalities, rationalities, and techniques) through which 

subjects are governed.” 

Kepengaturan didefinisikan sebagai cara ‘pemerintah’ (pemangku kuasa) 

yang mencoba menghasilkan warga-warga negara yang paling cocok guna 

memenuhi tujuan kebijakan pemerintah. Pengertian lain adalah sebuah praktik 

terorganisir yang meliputi aspek mentalitis, rasionalitas dan teknik-teknik 

tertentu melalui individu-individu yang diperintah.24 

Tujuan dari kepengaturan atau ‘pengarahan perilaku’ menurut Foucault 

adalah untuk peningksatan kesejahteraan orang banyak. Tania Li 

                                                             
23 Ishak Salim, Keluar dari hegomoni Pencacatan (Cet. 1,Makassar ; PerDik, 2021), h. 21 

24 Ishak Salim, Keluar dari hegomoni Pencacatan (Cet. 1,Makassar ; PerDik, 2021), h. 22 
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mengungkapkan kepengaturan merupakan menjamin “kesejahteraan 

masyarakat, perbaikan keadaan hidup, kesehatan, dll” 25  Dengan demikian, 

kepengaturan berbeda dengan kedisiplinan yang sekedar bertujuan 

memperbaiki perilaku manusia melalui pengawasan yang ketat seperti dalam 

pasung, kurungan, penjara, rumah saki jiwa, dan sekolah. 

Govermentality atau kepengaturan-atau pengarahan perilaku yang di 

kembangkan Michael Foucault (filsuf perancis) konsep ini mempunyai 

pengertian yang berbeda dari konsep-konsep kekuasaan sebelumnya yang 

mewarnai dunia politik dari sudut pandang Marxian atau Weberian. Kekuasaan 

itu ada dimanamana mereka datang dari manapun. Menurut Foucault 

kekuasaan ada lima proposisi yaitu :  

a) Kekuasaan bukan sesuatu yang dapat, digunakan, diraih atau sebagai sesuatu 

yang dapat digenggam atau bahkan dapat punah akan tetapi kekuasaan 

dijalankan dari berbagai tempat serta relasi yang terus bergerak.  

b) Relasi kekuasaan bukanlah relasi structural hirarkis yang mengandaikan ada 

yang menguasai dan yang dikuasai 

c) Kekuasaan itu datang dari bawah yang mengandaikan bahwa tidak ada lagi 

distingsi binary opositions karena kekuasaan itu mencakup dalam keduanya  

d) Relasi kekuasaan itu bersifat internasional dan non-subjektif.  

                                                             
25 Tania Li, The Will to Improve, 2012, h. 10 
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e) Dimana ada kekuasaan disitu pula ada anti kekuasaan dan resistensi tidak 

berada diluar relasi kekuasaan itu26 

Kekuasaan tidak merupakan bagian dari fungsi dominasi dalam suatu 

kelas yang kekuasaannya tidak di lihat negatif, melainkan produktif dan positif. 

Kekuasaan tidak termasuk kedalam struktur atau institusi, bukan termasuk 

kekuatan yang mereka miliki, tetapi kekuasaan merupakan sebuah istilah yang 

di gunakan dalam memperjelas situasi strategis kompleks dalam masyarakat 

Menurut Foucault kekuasaan harus di lihat sebagai relasi yang bermacam-

macam yang tersebar seperti jaringan dan memiliki ruang lingkup strategis. 

Kekuasaan merupakan sesuatu yang di miliki oleh kelompok atau individu 

yang bertujuan untuk mengontrol yang lain, terhadap fungsi kekuasaan yang 

nyata yang terdapat pada masyarakat modern. Kekuasaan dalam hal ini dilihat 

dalam konteks yuridis, dimana menyambungkan hukum dan kekuasaan dengan 

kedaulatan (sovereignity).  

Kekuasaan dalam hal ini tertanam atau dimiliki oleh individu-individu 

tertentu pada struktur hirarki pada relasi kekuasaan. Kekuasaan ini sah secara 

hukum (legitimate) dijalankan kearah lain terhadap berdasarkan pada suatu 

konsensus. Akan tetapi, menurut Foucault pada konsep kekuasaan tidak bisa 

menangkap kompleksitas relasi kekuasaan pada masyarakat modern. 

Konsep kekuasaan dalam masyarakat modern bukan sovereign power 

tetapi disiplinary power. Adapun pergeseran fokus yang terjadi pada analisa 

                                                             
26Foucault Michael.1990. “The History of Sexuality” An Introduction, Vol.1. New York: 

Vintage Book. 
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kekuasaan, dari analisa terhadap kesadaran dan kehendak subjek menjadi 

analisa terhadap tubuh. Disiplinary power yang beroperasi pada tubuh untuk 

menormalisasi kekuasaan sebagai proses pembiasaan pada tubuh terhadap 

perilaku dan meletakkan subjek sebagai efek dan wadah bagi kekuasaan 

(vehicle of power). Sovereign power negative yang memberikan penundukan 

perilaku melewati kepatuhan terhadap hukum, sementara disciplinary power 

produktif, yaitu mengontrol tubuh melewati mekanisme pengawasan yang di 

internalisasi sebagai proses normalisasi beroperasinya kekuasaan terhadap 

tubuh.  

Oleh karena itu, menurut Foucault, subjek modern merupakan kendaraan 

bagi kekuasaan dan objek bagi pengetahuan. Tubuh merupakan objek kekuasaan 

yang menarik dalam hal ini untuk memastikan bukan apa yang dipimpin berbagai 

proyek atas semua perkembangan ini melainkan, bagaimana dalam strateginya 

ptongan-potongan yang berbeda ini dapat diatur27 

Dalam teori govermentality Foucault yang memandang bahwa kekuasaan 

bekerja melampaui metode hegemonik. Govermentality sebagai bentuk relasi 

kekuasaan yang lebih dari disciplinary power. Jika objek disciplinary power 

adalah tubuh individu, maka subjek dari govermentality adalah populasi (tubuh 

sosial). Pada bentuk pengetahuan dalam model govermentality berupa politik 

ekonomi oleh karena itu govermentality dalam hal ini adalah perluasan model 

kekuasaan discplinary power pada level negara maka yang dibicarakan 

adalahgovermentality adalah isu tentang keamanan dan territorial pada suatu 

                                                             
27 Foucault Michael.1990. “Power/Knowladge” Narasi dan Pustaka Promethea. 2017 
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negara dalam usaha mengontrol serta mengendalikan sumber daya dan populasi 

untuk kepentingan negara.  

Penggunaan apparatus pada govermentality yang bertujuan untuk 

mengontrol tubuh sosial juga dapat memanfaatkan fungsi wacana serta produksi 

pengetahuan. Akan tetapi bentuk pengetahuannya tidak dihasilkan melalui definisi 

ilmiah dan klaim kebenaran yang cenderung elitis dan metodologis, melainkan 

pengetahuan tentang politik-ekonomi yang dapat berbentuk kebijakan atau 

seperangkat aturan yang mengatur ketertiban masyarakat. govermentality adalah 

bentuk rasionalisasi dari bagaimana kekuasaan itu dijalankan oleh negara agar 

beroperasinya kekuasaan itu direkognisi atau legitimate. Dengan ini kekuasaan 

yang dijalankan negara tidak melahirkan anti-kekuasaan atau resistensi. Praktik 

govermentality mengaburkan beroperasinya kekuasaan terhadap populasi. Melalui 

govermentality, kekuasaan diinternalisasi dalam tubuh sosial seperti halnya model 

discplinary power yang menginternalisasikan kekuasaan dalam tubuh individu.  

Dalam menata dan meneguhkan struktur sosial yang ada dalam 

masyarakat kedua konsep diterapkan dalam banyak hal. Pertanyaan menariknya 

ialah mana dari kedua konsep yang memberikan resiko terkecil dalam sistem tata-

kelola masyarakat menuju ketertiban sosial sehari-hari. Govermentality dapat 

digunakan untuk menata dan meneguhkan struktur sosial karena lebih kecil 

memberi peluang bagi adanya resistensi kepada Negara sehingga resiko 

kekacauan atau perlawanan, atau ketidakstabilan akan lebih kecil di banding 

konsep hegemoni yang dapat berakibat pada bahaya laten perlawanan terhadap 

aturan sosial atau negara. Dengan konsep govermentality relasi dominasi tidak 
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terlalu terlihat karena dapat disembunyikan lewat pola partisipatif pembentukan 

aturan dan ketergantungan pada struktur.  

Konsep ini telah mengaburkan keberadaan aktor dominan dengan aktor 

yang didonimasi karena praktik penundukkan terjadi dalam relasi strategis yang 

kompleks. Tidak ada dominasi, melalui kebebasan praktik-praktik sosial dapat 

melanggengkan eksploitasi dan penundukna diri. Perluasan disciplinary power 

dapat optimal membuat ketertiban sosial dalam populasi sosial. Govermentality 

juga dapat menggunakan pengetahuan, wacana untuk hegemoni, sehingga konsep 

ini lebih lengkap untuk menciptakan ketertiban sosial di masyarakat. konsep 

penyatuan formasi kelas yang diangkat sebagai pijakan Gramsci merumuskan 

konsep hegemoni belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. 

Di Indonesia terdapat bias kelas, karena bermainnya berbagai faktor kekuatan 

selain determinasi ekonomi, misalnya kebudayaan, tradisi, agama, aliran politik, 

dan norma sehingga kesadaran kelas di Indonesia tidak sepenuhnya sama dengan 

Eropa.  

Konsep hegemoni dapat terlihat dari produksi wacana dan propaganda 

kelas berkuasa kepada objek masyarakat. konsep hegemoni belum lengkap dalam 

mengatasi beroperasinya kekuasaan dan belum menyentuh aspek pendisiplinan 

tubuh sosial. Selanjutnya tujuan dari kepengaturan ini adalah pengarahan perilaku 

dengan rangkaian cara yang sudah di kalkulasi sedemikian rupanya. Menurutnya 

juga peningkatan kesejahteraan orang banyak. Kepengaturan lain halnya dengan 

kedisiplinan yang hanya sekedar tertuju untuk memperbaik perilaku 

manusiamelewati pengawasan yang ketat seperti dalam pasung, penjara, sekolah, 
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kurungan, dan rumah sakit jiwa. Upaya memperbaiki kehidupan masyarakat 

membutuhkan apa yang dilihat oleh Foucaoult yang berpandangan bahwa 

rasionalitas khas dari pengaturan dimana upaya dalam merumuskan “jalan paling 

tepat menata kehidupan manusia” untuk mencapai yang bukan suatu tujuan 

dogmatic akan tetapi serangkaian dari hasil akhir yang spesifik yang di peroleh 

melalui berbagai taktik multi bentuk. Pengkalkulasian yang diutamakan karena 

pengaturan yang dituntut di sebarkannya cara yang benar. Memprioritaskan hasil 

terakhir dan disesuaikan taktik untuk tercapainya hasil yang baik. 

 Dalam konteks disabilitas cara pemerintah memikirkan hal ini yang 

mereka sebut sebagai “rasionalitas kepengaturan disabilitas” dalam hal ini 

pemerintah merumuskan beraneka cara dalam menghitung, mengetahui, merespon 

atau mengenali urusan atau permasalahan disabilitas secara tersusun dengan 

melibatkan domain para ahli, kaum professional atau produsen pengetahuan 

formal secara kolektif28 pandangan tentang penting atau tidaknya sesuatu yang 

dilakukan atau diikuti segera mungkin yang berasal dari masyarakat atau 

komunitas secara luas. Seperti dengan menjaga kondisi kehamilan agar tetap sehat 

dan kondisi bayi tetap terdeteksi tumbuh dengan normal atau sewajarnya maka 

risiko saat melahirkan dapat dihindari. Dan ibu dan anak akan tetap sehat dalam 

masa atau tidaknya keadaan kehamilan, melahirkan atau pasca kelahiran. Dengan 

demikian konsep yang tertuju dari kajian govermentality adalah bagaimana 

pemikiran berjalan dengan cara-cara yang terorganisir dalam melakukan 

halpraktik dan dengan ambisinya. Analisis govermentality berkaitan dengan 

                                                             
28Ishak Salim, Keluar dari hegomoni Pencacatan (Cet. 1,Makassar ; PerDik, 2021), h. 23 
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pemikiran karena ia menjadi menyatu dan tertanam dalam teknis untuk 

membentuk Kembali perilaku dalam praktik dan institusi29 oleh karena itu untuk 

menganalisis rasionalitas atau mentalitas pemerintah adalah menganalisa 

pemikiran yang telah dibuat secara teknisi dan praktis. 

Ketika mengaitkan dengan basis pengetahuan negara yang terkait 

disabilitas maka pemerintah menggunakan istilah ketunaan,kecacatan, dan 

disabilitas yang merupakan hasil dari masalah berbasis pengetahuan medik yang 

dimana kecacatan dipandang sebelah mata dan dipandag sebagai persoalan 

individual yang mencakup soal disfungsi tubuh, sensorik maupun mental 

seseorang akibat dari kerusakan tubuh tertentu 30  Adapun fakta-fakta bahwa 

govermentality bekerja dalam isu kecacatan terlihat pada keluarga-keluarga si 

peyandang. Selain itu kehidupan lain dari cara permasalahan disabilitas adalah 

adanya ruang penggeseran terhadap suatu hal yang merupakan aspek politik dari 

sebuah objek masalah namun merumuskannya sebagai non politis. Contohnya 

dalam konteks kemiskinan yang hanya dipandang sebagai aspek melemahnya 

kemampuan mereka karena kondisi mereka yang terbatas, cacat atau sakit 

kerimbang dengan aspek-aspek lain yang berbau politik. Misalnya kebijakan 

public yang tidak berpihak dengan si penyandang ODGJ.  

Perspektif kenormalan menjadi dasar pemikiran dari beberapa subjek yang 

berurusan dengan teknikalisasi memproduksi banyak ruang maupun banyak 

                                                             
29Ishak Salim, Keluar dari hegomoni Pencacatan (Cet. 1,Makassar ; PerDik, 2021), h. 24 

 

30Ishak Salim, Keluar dari hegomoni Pencacatan (Cet. 1,Makassar ; PerDik, 2021), h. 25 
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bangunan yang tidak terakses bagi para orang dalam gangguan jiwa sehingga 

mereka mengurangi dan meminggirkan peran dan hak mereka sebagai para 

penyandang yang bisa diberikan kepada publik di ranah public. Jadi timbullah 

perlakuan segregatif atau diskriminatif yang merupakan konsekuensi dari tindakan 

politik yang tidak benar 

C. Karangka Konseptual 

Kerangka berpikir secara konseptual merupakan teori yang 

menghubungkan berbagai macam faktor dimana ditentukan menjadi penting 

untuk masalah penelitian. Sugiono berpendapat kerangka berpikir adalah 

sebagai bagian dari berpikir, penelitian harus mendeskripsikan lebih jauh 

konsep atau variabel penelitian. Kerangka ideologis merupakan alasan 

mendasar untuk kombinasi observasi dan penelitian kepustakaan, penelitian 

kepustakaan dan latar belakang teori. Sedangkan menurut Kuncoro, struktur 

ideologi merupakan jaringan hubungan antara variabel, dan hubungan 

tersebut dijelaskan, dikembangka dan diselesaikan secara logis. Adapun 

kerangka konseptual dibawah ini menggambarkan alur logika penelitian dan 

hubungan antara konsep yang diteliti: 

Politik Penyandang Disabilitas 

PerDik Makassar 

Upaya PerDik dalam 

pemenuhanhakpolitikpenyandangdi

sabilitas di Kota Makassar 
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Adapun kesimpulan dari kerangka koseptual di atas yaitu suatu negara 

sangatlah penting untuk sebagai fasilitator maupun pembuat kebijakan atau 

hukum guna melindungi hak-hak politik penyandang disabilitas yang juga 

merupakan Civil Society. Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan 

mengambil peran menggerkkan kerja destigmatisasi dan Pemberdayaan Politik 

Difabel di Indonesia. Destigmatisasi yaitu proses menanggalkan label 

kacacatan di dalam diri disabilitas, melapaskan cap miring ‘sakit’ dan juga 

‘tidak mampu’ atas diri difabel, merubuhkan benteng segregasi, juga 

menghapuskan praktik diskriminasi atas difabel. 

Pada realitanya masih terdapat penyandang disabilitas yang hak 

politiknya belum terpenuhi. Tidak hanya sebatas memilih saja, bahkan jarang 

kita melihat politik memberikan karpet merah bagi penyandang disabilitas 

untuk ikut berkontestasi. Hal ini menciderai hak politik penyandang disabilitas 

yang dijamin oleh konstitusi sebagai warga negara yang setara dan bermatabat. 

Pelabelan sebelah mata terhadap penyandang disabilitas menghambat para 

penyandang disabilitas dalam bersaing dengan manusia lainnya disebabkan 

citra disabilitas yang selalu berkoonatasi negatif. Hal tersebut sudah termasuk 

bentuk dari diskriminasi penyandang disabilitas 

 

 

 

 



 

 

31 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitan yang digunakan di dalam peneliatan berikut ini adalah 

penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif mencoba untuk memahami, 

mendalami, dan menerobos masuk di dalamnya terhadap suatu gejalagejala. 

Sehingga dicapai suatu simpulan yang obyektif dan alamiah sesuai dengan 

gejala-gejala pada konteks tertentu. 31  Metode penelitian deskrptif ini untuk 

mengumpulkan suatu kenyataan yang ada atau yang terjdadi dilapangan agar 

dapat dipahami secara mendalam, sehingga pada akhirnya diperoleh temuan 

data yang diperlukan sesuai tujuan penelitian. Temuan data tersebut adalah 

gambaran atau deskripsi.32 Pemanfaatan hak-hak politik penyandang disabilitas 

PerDik Makassar. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini bertujuan agar mendapat gambaran serta informasi yang 

lebih jelas, lengkap, juga memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk 

melakukan penelitian observasi. Sehingga penelitian ini akan di lakukan di 

PerDik Makassar. Alasan utama mengapa saya mengambil tempat penelitian di 

PerDik Makassar karena memiliki potensi yang berkaitan dengan judul yang 

saya ingin teliti.  

                                                             
31 Suyitno, 2018. Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya. 

Tulungagung: Akademia Pustaka, h. 6 

32 Sarnawa M Dasim, Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Sains di 

Sekolah Dasar, (Universitas Pendidikan Indonesia), h. 80 
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C. Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini yaitu mengetahui hak politik penyandang 

disabilitas serta faktor pendukung maupun penghambat hak-hak politik 

penyandang disabilitas. 

 

D. Sumber Data Penelitian 

Pada penelitian kualitatif bisa mengumpulkan data dari beragam 

sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, ketimbang hanya 

mampu pada satu sumber data saja.33 Adapun sumber data yang digunakan 

yaitu: 

1. Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara terjun 

langsung ke lapangan menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

melakukan wawancara dan pengamatan observasi langsung kepada informan.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data penunjang penelitian. Dalam 

penelitian ini peneliti juga melakukan telaah pustaka, dimana peneliti 

mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya melalui beberapa buku, 

jurnal, juga serta sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah 

penelitian ini. 

                                                             
33John W Creswell, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed(Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar 2012). H. 261. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

 Observasi adalah suatu prosedur pengumpulan data primer yang 

dilakukan dengan cara melihat, mengamati dan mencatat perilaku dan 

pembicaraan subyek penelitian dengan menggunakan pedoman 

observasi. 34  Dalam melakukan observasi penulis tentu juga melakukan 

kunjungan di lokasi penelitian dan melakukan pengamatan terhadap 

fenomena yang terjadi di lapangan terkait hak politik penyandang 

disabilitas.  

2. Wawancara 

Wawancara ymerupakan teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, 

dan teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara yang mendalam. 

Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang ada 

dalam PerDik Makassar. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk pengambilan 

dokumen, dimana dokumen yang dibutuhkan secara langsung dan 

dokumen secara tidak langsung. Data dokumen dapat berupa foto, gambar, 

                                                             
34Muriyati, Dr. Syamsuddin, Asnidar, Sumarni,  Pedoman Praktis Metodologi Penelitian 

Internal:Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix Method, h.. 55. 
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peta, grafik, struktur organisasi, catatan-catatan dan sebagainya.35 Penulis 

menggunakan dokumentasi agar hasil dari sebuah penelitian observasi dan 

wawancara dapat dipercaya. 

F. Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen pada penelitian yang dimaksud dalam hal ini yaitu 

alat bantu yang digunakan peneliti sebagai alat pendukung dalam 

melakukan pengumpulan data seperti: 

1) Kamera handphone salah satu alat bantu yang digunakan untuk 

mengumpulkan dokumentasi seperti foto yang terkait dengan objek 

yang diteliti. 

2) Perekam suara handphone salah satu alat bantu dalam mengumpulkan 

data dari informan dengan merekam suara serta membantu menyimpan 

hasil dan data wawancara. 

3) Pedoman wawancara yang dimaksud dengan hal ini guna untuk 

melakukan pengumpulan data dengan cara mempermudah peneliti 

untuk mewawancarai informan dengan pedoman yang telah di susun 

sebelumnya. 

 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis 

transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan dilapangan. Metode 

                                                             
35Muhtar, Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian 

Kualitatif Lapangan dan Perpustakaa, h. 89. 
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analisis data dalam penelitian ini adalah model Miles-Habberman, dengan 

model analisis interaktif. Ada tiga kompenen pokok dalam analisis data 

dengan model interaktif, yaitu : 

1. Reduksi Data 

Teknik reduksi data ini digunakan ketika data yang diperoleh dari 

lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan 

terinci. Karena semakin lama masa penelitian maka akan semakin banyak 

pula data yang didpatkan hingga yang dihasilkan permasalahannya semakin 

rumit, oleh karena itu diperlukan reduksi data atau merangkum data dengan 

memilih hal-hal yang pokok agar arah penelitian lebih terfokus.36 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka dilakukan penyajian data dengan tujuan 

agar lebih mudah dipahami. Penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya.37 

3. Verifikasi Data 

Langkah analisis ketiga dalam analisis kualitatif yaitu penarikan 

kesimpulan dan verifikasi dan dari hasil kesimpulan yang didapatkan 

dilapangan setelah pengumpulan data maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel dan bias jadi menjawab rumusan 

                                                             
36Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D, h. 246-247. 

37Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D, h. 246. 
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masalah yang dirumuskan sejak awal namun tidak dipungkiri mungkin juga 

tidak.38 

 

  

                                                             
38Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D, h. 252-253. 



 

37 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis dan Iklam 

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di 

bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak 

antara 119º24’17’38” Bujur Timur dan 5º8’6’19” Lintang Selatan yang berbatasan 

sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, 

sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota 

Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2°(datar) dan 

kemiringan lahan 3-15° (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 

175,77 km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis 

memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26,°C sampai dengan 29°C.39 

Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang 

membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai 

“Waterfront City” yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, 

Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke dalam 

kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada 

ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan 

                                                             
39https://makassarkota.go.id/geografis/ 

https://makassarkota.go.id/geografis/
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Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, 

terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang.40 

Kota Makassar pada umumnya berupa daratan  dan kepulauan. Daratan  

merupakan wilayah yang mendominasi di daerah ini. Selain memiliki wilayah 

daratan, Makassar juga memiliki pulau yang terdapat sepanjang garis pantai Kota 

Makassar. Pulau ini  sebanyak 12 pulau, bagian dari gugusan pulau-pulau 

sangkarang, atau disebut juga pulau-pulau pabbiring, atau lebih dikenal dengan 

nama Kepulauan Spermonde. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Lanjukang 

(terjauh), Pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bonetambung, Pulau 

Kodingareng Lompo, Pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, Pulau 

Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pulau Lae- Lae, Pulau Lae-Lae Kecil 

(gusung) dan Pulau Kayangan (terdekat).41 

Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah ke bagian Timur 

Kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan di Kecamatan 

Biringkanaya, Tamalanrea, Mangggala, Panakkukang, dan Rappocini. 

Gambar 4.1 Peta Kota Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://peta-hd.com/peta-kota-makassar/ 

                                                             
40https://makassarkota.go.id/geografis/ 

41  “Selayang Pandang Kota Makassar,” Situs Resmi Pemerintahan Kota Makassar. 

http://makassarkota.go.id/125-makassarkotaangingmammiri.html ( 5 Maret 2020 ) 

https://peta-hd.com/peta-kota-makassar/
https://makassarkota.go.id/geografis/
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Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi yang meliputi 15 

kecamatan. Pada akhir tahun2016,wilayah administrasi Kota Makassar terdiri dari 

15 kecamatan , yaitu: Kecamatan Mariso, Mamajang, Tamalate, Rappocini, 

Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, ujung Tanah, Tallo, Panakukkang, 

Manggala,  Biringkanaya,  Tamalanrea,  dan  Kep.    Sangkarrang.  Pada  tahun 

2016, jumlah kelurahan di Kota Makassar tercatat memiliki 153 kelurahan, 996 

RW, dan 4,964 RT.42 

Diagram 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan 

di Kota Makassar Tahun 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:Kota Makassar dalamangka 2020 

 

 

 

                                                             
42 Badan Pusat Statistik, Kota Makassar dalam Angka 2017 (Makassar: Areso, 2017), h. 

3. 
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Diagram4.2 JumlahKelurahanmenurutKecamatan 

Di Kota Makassar 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kota Makassar dalam  Angka 2020 

2. Kependudukan 

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang 

dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan 

sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 

1990, 2000, 2010. Penduduk  Kota Makassar berdasarkan proyeksi penduduk 

tahun 2019 sebanyak 1.526.677 jiwa disbandingkan dengan proyeksi jumlah 

penduduk pada tahun 2018 penduduk kota Makassar mengalami pertumbuhan 

sebesar 1,23%. Sementara itu besarnya angka rasiojenis kelaminlaki-laki terhadap 

penduduk perempuan sebesar 98,09. Kepadatan penduduk di kota Makassar tahun 

2019 mencapai 8.686 jiwa/km2. Kepadatan penduduk di 15 kecamatan 
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cukupberagam dengan kepadatan penduduk tertinggi di kecamatan Makassar 

dengan kepadatan sebesar 33.935 jiwa/km 2 dan terendah di kecamatan 

Tamalanrea sebesar 3,638 jiwa/km2. 43 

Tabel 4.1 JumlahPenduduk Kota Makassar 

MenurutKecamatanTahun 2019 

 

Sumber:https://makassarkota.bps.go.id/dynamictable/2020/01/17/27/jumlah-

penduduk-kota-makassar-menurut-kecamatan-tahun-2019.html 

 

                                                             
43 BPS Kota Makassarr, Kota Makassar Dalam Angka 2020,( Makassar: BPS Kota 

Makassar, 2020). h. 42 

Kecamatan 

2019 

JumlahPenduduk (Jiwa) 

Lakilaki Perempuan 

Mariso 30609 29890 

Mamajang 30129 31323 

Tamalate 102128 103413 

Rappocini 82162 87959 

Makassar 42553 42962 

Ujung Pandang 13716 15338 

Wajo 15470 15983 

Bontoala 27886 29311 

Ujung Tanah 18037 17497 

Sangkarang 7239 7292 

Tallo 70303 70027 

Panakukkang 73971 75693 

Manggala 75094 74393 

Biringkanaya 110138 110318 

Tamalanrea 56533 59310 

Kota Makassar 755968 770709 

https://makassarkota.bps.go.id/dynamictable/2020/01/17/27/jumlah-penduduk-kota-makassar-menurut-kecamatan-tahun-2019.html
https://makassarkota.bps.go.id/dynamictable/2020/01/17/27/jumlah-penduduk-kota-makassar-menurut-kecamatan-tahun-2019.html
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Diagram 4.3  KepadatanPendudukmenurutkecamatan per km2 padatahun 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Gambaran Umum  PerDik Makassar 

Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan, atau lebih sering disebut 

PerDik, merupakan organusasu yang mengambil peran diantaranya unntuk 

destigmatisasi dan Pemberdayaan Politik Difabel di Indonesia. Nama PerDik 

digunakan sejak berdiri pada 11 Juni 2016 di Kota Makassar.Baik pengurus 

maupun anggota yang terlibat, adalah penyandang disabilitas. Mereka bernaung 

dalam satu visi yang sama ‘Membangun tatanan kenegaraan dan kemasyarakatan 

yang setara, adil dan menghargai harkat dan martabat kemanusiaan bagi difabel di 

seluruh Indonesia’. 

Adapun, misi PerDik sebagai berikut: 

1. Melakukan penelitian atau kajian kritis serta menyebrluaskan pengetahuan 

alternatif sebagai dasar pergerakan 
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2. Melakukan penguatan organisasi difabel agar mandiri dan berkontribusi 

melakukan tranformasi Inklusi sosial 

3. Membangun Kesadaran Inklusi Disabilitas bagi Organisasi Pemerintah 

dan Organisasi Non-Pemerintah 

4. Mengembangkan sistem peradilan inklusif mealui pemberdayaan hukum 

difabel dan peningkatan kapasitas lembaga atau aparat penegak hukum 

5. Mendorong sistem pembelajaran adaptif di semua Lembaga pendidikan, 

formal maupun non-formal 

6. Mengembangkan konsep inklusi – disabilitas melalui pendataan dan 

pengorganisasian difabel di desa-desa 

7. Membangun Jaringan Ekonomi Disabilitas menuju kemandirian ekonomi 

difabel.44 

Sebagai organisasi yang masa kepengurusannya berganti tiap lima tahun, 

dirancang beberapa isu-isu strategis untuk mewujudkan misi tersebut. Berikut 

rancangan isu-isu strategis yang akan ditangani PerDik dalam masa kepengurusan 

(2021 – 2024) : 

1. Mendorong pembenahan tatanan peradilan inklusi berkelanjutan dan 

memberdayakan warga difabel melalui pengorganisasian dn 

pemberdayaan hukum yang bermartabat 

                                                             
44 Yayasan PerDik (PerDik) , “Mengembangkan Paradigma Pengetahuan dan Aktivisme 

Difabel Keindonesiaan” , Situs Resmi PerDik. 

https://ekspedisidifabel.wordpress.com/about/about-2/ (31 Januari 2023) 

https://ekspedisidifabel.wordpress.com/about/about-2/
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2. Mendorong pengarusutamaan sistem dan prinsip pendidikan inklusi dan 

pembelajaran adaptif dari mulai pendidikan usia dini sampai perguruan 

tinggi 

3. Memberdayakan difabel melalui pengorganisasian organisasi difabel dan 

penguatan jaringan ekonomi disibilitas 

4. Mendorong terbangunnya tatanan pemerintah desa dan tatanan sosial-

masyarakat desa inklusif.45 

Program Kerja 

1. Divisi Produksi Pengetahuan, Publikasi, Informasi danKomunikasi (P3IK) 

Divisi bertugas untuk, pertama, menjadi dapur produksi pengetahuan yang 

berkaitan dengan isu-isu difabilitas dan inklusivitas. Dapur ini juga biasa disebut 

Pustak@bilitas yang memberikan beberapa layanan seperti: 

a. Perpustakaan offline dan online 

b. Diskusi/ seminar/ workshop sebagai upaya penyebarluasan 

pengetahuan alternative tersebut. 

c. Layanan konsultasi dan bimbingan berbagai pihak yang ingin 

melakukanpenelitian yang berkenan dengan fokus kerja Yayasan 

PerDIK. 

                                                             
45 Yayasan PerDik (PerDik) , “Mengembangkan Paradigma Pengetahuan dan Aktivisme 

Difabel Keindonesiaan” , Situs Resmi PerDik. 

https://ekspedisidifabel.wordpress.com/about/about-2/ (31 Januari 2023) 

https://ekspedisidifabel.wordpress.com/about/about-2/
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d. Aktif melakukan berbagai Riset sebagai upaya nyata membuat 

pengetahuan tanding dalam isu-isu tersebut. 

e. Divisi ini juga membawahi Penerbit PerDIK yang telah memiliki 

ISBN yang dapat menjadi rujukan dalam membahas isu-isu difabilitas 

dan inklusifitas. 

f.  P3IK juga menjalankan tugas dan fungsi kehumasan yang 

menginisiasi,merawat jaringan kerja dan menjadi pusat layanan 

informasi dan komunikasi dua arah antara PerDIK dan stakeholder 

serta masyarakat secara umum. 

Divisi Advokasi dan Pemberdayaan Hukum 

2. Divisi Advokasi dan pemberdayaan hukum merupakan tim kerja yang 

terdiri dari pengacara, paralegal dan pekerja sosial yang berpengalaman 

dalam mendampingi difabel. Tugas tim adalah: 

a. Melakukan pendampingan bagi difabel secara litigasi maupun non-

litigasi. Pendampingan secara litigasi berupa pendampingan dan 

advokasi terkait perkara hukum yang melibatkan difabel baik sebagai 

pelaku, korban ataupun saksi; Memastikan difabel mendapatkan 

aksesibilitas untuk mengetahui dan memahami perkara hukum yang 

dihadapi; Pendampingan non litigasi seperti pemeriksaan kesehatan, 

psikologis dan menghubungkan difabel dengan stakekeholder lain 

yang dapat membantu proses hukumnya. 
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b. Divisi menjalankan program untuk meningkatkan pengetahuan, 

pemahaman dan kesadaran difabel akan hak-haknya, sesuai yang 

diurai dalam CRPD, baik yang telah diakomodasi ataupun belum 

diakomodasi dalam regulasi serta turunannya di Indonesia.  

c. Divisi juga turut mendorong dan memastikan keterlibatan difabel 

dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai individu, keluarga, 

masyarakat dan warga negara.  

d. Divisi melakukan advokasi terhadapa pemerintah guna memastikan 

difabel mendapatkan layanana rehabilitasi terbaik. 

e. Divisi melayani pemberian layanan rehabilitasi dasar sebagai 

persiapan untuk mendapatkan layanan rehabilitasi tingkat lanjutan di 

lembaga rujukan 

C. 1. Hak Politik Penyandang Disabilitas di Kota Makassar 

Terkait dengan hak politik bagi seorang penyandang disabilitas yang 

merupakan salah satu komponen dari HAM yang juga harus dipenuhi, apa lagi 

dalam tataran negara demokrasi, Indonesia sudah semestinya membuka ruang 

seluas-luasnya bagi masyarakat termasuk masyarakat penyandang disabilitas 

untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik termasuk ikut serta dalam sistem 

pemerintahan. Karena, hak politik sebagai salah satu dari serangkaian hak yang 

juga dimiliki oleh setiap warga negara termasuk para penyandang disabilitas, 

memiliki arti penting bagi keberlangsungan dari perlindungan hak asasi manusia 

dan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. 
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Pemenuhan dan perlindungan hak politik bagi para penyandang disabilitas 

di Indonesia hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang serius, dimana 

sering kali terdapat adanya diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak 

politik bagi penyandang disabilitas. Hingga saat ini sangat terasa bahwa 

penyandang disabilitas belumlah secara maksimal dapat ikut serta dalam bidang 

politik dan pemerintahan di Negara Republik Indonesia ini. Padahal Undang-

Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia juga telah 

mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama 

dalam hukum dan pemerintahan.46 

Adanya hak-hak politik penyandang disabilitas yang tidak terpenuhi 

tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam menjalankan sistem hukum 

negara antara pembentukkan isntrumen hukum (law making) dan penegakkannya 

(law inforcing). Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban 

terhadap berjalannya pemerintahan dan hal tersebut berlaku sama bagi setiap 

warga negara, termasuk bagi warga negara penyandang disabilitas.13 Secara 

signifikan tingkat penyaluran hak politik penyandang disabilitas sangat terlihat 

dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

sebagai penyelenggara Pemilu yang mempunyai tugas dan kewenangan mulai dari 

perencanaan hingga pelaksanaan sudah sepatutnya menjamin terpenuhinya hak 

politik setiap warga negara tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas dalam 

pelaksanaan pemilihan umum 

                                                             
46Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 
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C.2.  Bentuk Upaya PerDik dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang 

Disabilitas Di Kota Makassar 

Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan 

karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang yang ada pada 

umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan 

khusus agar mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi 

ini. Namun tidak semua kelompok yang bersepakat dengan pengistilahan 

disabilitas, ada beberapa orang yang saya temui dilapangan yang lebih memilih 

istilah Difabel karena alasan dan pertimbangan tertentu yang nanti saya akan ulas 

lebih jauh. 

Pandangan umum atas keterbatasan dan ketidak mampuan ini yang 

dianggap menjadi masalah bagi kelompok difabel/disabilitas. Pandangan atau 

perlakuan masyarakat normatif yang kerap kali menganggap penyandang 

disabilitas/difabel tidak memiliki kemampuan dan tidak mampu disandingkan 

dengan orang-orang pada umumnya. Selain itu regulasi negara maupun daerah 

yang tidak merepresentasikan kepentingan dari kelompok disabilitas/difabel. 

Sehingga kelompok ini menganggap bahwa negara tidak menjamin kelayakan 

hidup bagi teman-teman disabilitas/difabel 

Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan, atau lebih sering disebut 

PerDik, merupakan organusasi yang mengambil peran diantaranya unntuk 

destigmatisasi dan Pemberdayaan Politik Difabel di Indonesia. Nama PerDik 

digunakan sejak berdiri pada 11 Juni 2016 di Kota Makassar.Baik pengurus 
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maupun anggota yang terlibat, adalah penyandang disabilitas. Mereka bernaung 

dalam satu visi yang sama ‘Membangun tatanan kenegaraan dan kemasyarakatan 

yang setara, adil dan menghargai harkat dan martabat kemanusiaan bagi difabel di 

seluruh Indonesia Yayasan PerDIK berupaya keras melakukan destigmatisasi dan 

demedikalisasi disabilitas serta pemberdayaan politik difabel di Indonesia. 

1. Destigmatisasi 

Destigmatisasi merupakan proses menanggalkan label kecacatan dalam diri 

disabilitas, melepaskan cap miring ‘sakit’ dan ‘tidakmampu’ atas diri difabel, 

merubuhkan benteng segregasi, dan menghapuskan praktik diskriminasi atas 

difabel. 

Ketidak adilan bagi difabel merupakan inti masalah pengabaian mayoritas 

difabel. Cara pandang hegemonik bio-medik membuahkan praktik Politik 

Pencacatan. Praktik ini menyuburkan stigmatisasi difabel berup alabelisasi 

kecacatan, stereotifikasi ketidak mampuan, pemisahan berbasis kenormalan, dan 

pengabaian hak-hak difabel. Destigmatisasi dan Demedikalisasi merupakan proses 

menanggalkan label kecacatan dalam diri disabilitas, melepaskan cap miring 

‘sakit’ dan ‘tidakmampu’ atas diri difabel, merubuhkan benteng segregasi, dan 

menghapuskan praktik diskriminasi atas difabel. Ini yang menjadi alas an utama 

dalam pembentukan Yayasan PerDIK sebagai alat bantu teman teman disabilitas 

lainnya dalam melakukan pergerkan dalam memunuhi haknya . 

Sebagaimana penjelasan dariAbd Rahman menjadi salah satu orang yang 

memiliki peren penting dalam pergerakan difabel 
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"Pernah ada kekosongan yang saya lihat di gerakan teman teman di 

Sulawesi Selatan pada saat itu. Awalnya saya ada program di Jogjakarta 

tahun 2013 programnya yaitu pendidikan politik bagi difabel. saya 

berangkat ke Jogja, dan saya melihat perbedaan pas saya berangkat ke 

Jogja dan tiba di Jogja. Ada perbedaan saya lihat. ada perbedaan 

gerakan yang terjadi antara Sulawesi Selatan dan Jawa pada saat itu. 

Pembangunan begitu pesat di Jawa, khususnya di Jogjakarta dan 

pemahaman masyarakat tentang difabel atau disabilitas itu cukup bagus. 

Penerimaan masyarakat cukup bagus, dan saya menelusuri gerakan yang 

ada di Jogja pada saat itu nyaris sampai  2015 saya belajar di Jogja”.47 

 

Dari data di atasmenjelaskanbahwaperbedaan yang dialami oleh Abd 

Rahman sebagai penyandang disabilitas pada saat itu adalah di Jogja penyandang 

disabilitas sudah aktif dibeberapa intansi ataupun sebagai penyelenggara di KPU.  

Dia berpindah kota untuk belajar membuat dirinya sadar bahwa di kota Makassar 

memang masih sangat kurang kesadaran orang-orang terhadap penyandang 

disabilitas dan di Kota Makassar belu 

“Perkembangan itu ambil contoh, ada satu contoh bahwa teman teman 

difabel sudah masuk dalam konteks sebagai penyelenggara KPU di salah 

satu kota atau kabupaten yang ada di Yogyakarta. Nah di situlah saya 

berdiskusi, berdiskusi dengan teman teman gerakan Yogyakarta sampai 

saya ketemu seorang isak salim. Mas johny dan bang jona kami banyak 

diskusi tentang duni politik. Tentang gerakan teman teman, termasuk juga 

dokumentasi gerakan. Dokumentasi gerakan selama ini teman teman di 

Sulawesi selatan saya melihat tidak ada jejak jejak digitalisasinya jejak 

digitalnya sampai sejauh mana gerakan teman teman yang mereka 

perjuangkan secara konteks kebijakan dan politik. Nah di situlah 2 tahun. 

Inilah saya belajar. Belajar, belajar, belajar sampai saya juga masuk ke 

dalam ranah kelompok INSISTPress ada salah satu lembaga besar 

namanya INSISTPress.” 

 

 INSISTPress merupakan lembaga penerbit pada tahun 1998, yang 

didirikan oleh Mansour Fakih dan Roem Topitamasang. Pada saat itu Abd 

                                                             
47 Hasil Wawancara Abd. Rahman S.Pd 
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Rahman menemukan salah satu buku berjudul “Panggil Kami Difabel” yang 

sempat ia baca sehingga membuat ia dan kawannya sadar mengapa PerDik betul 

betul dibutuhkan kehadirannya. 

“Ya saya sempat merenungi kata kata panggil kami difabel karena di buku 

itu tersimak ada kalimat yang bisa saya tangkap ya bahwa kita semua 

adalah difabel. Bukan disabilitas, apa itu difabel konteks pada saat itu? 

Karena saya bertanya tanya istilah difabel ini apa, pergilah saya salat 

jumat, di Jogja pada saat itu tahun 2013 hampir semua masjid yang saya 

datangi dalam 2 bulan itu konteks orang berbahasa jawa yang ceramah. 

saya main ke gereja orang berbahasa jawa. saya langsung bertanya sama 

teman yang Ishak Salim, langsung saya bertanya inilah konteks panggil 

kami difabel. Yaaa karena diri kita semua difabel. kita apa difabel nya? 

Isak pada saat itu adalah difabel bahasa karena dia tidak paham bahasa 

jawa kental yang orang hotbah. saya apa? Akhirnya saya diam dan apa 

ternyata saya adalah bukan cuma difabel penglihatan berarti saya adalah 

difabel bahasa juga.”48 

 

Berdasarkan keterangan informan diatas, Abd Rahman sebagai salah satu 

pendiri PerDik yang menemukan titik dilemanya terhadap pergrakan difabel di 

kota Makassar yang sangat tidak terlihat pergerakannya akhirnya memutuskan 

mendirikan PerDik bersama kawan kawannya, sebagai alat bantu teman teman 

disabilitas lainnya dalam melakukan apapun itu. 

 

“Di situlah berangkat awalnya untuk menggagas membuat satu lembaga. 

Karena konsep yang ada dipemikiran saya selama saya mengalami difabel 

2002 penglihatan saya menurun. hanya konsep konsep bahwa kebutuhan 

saya dipenuhi oleh pemerintah. Pemerintah yang yang harus saya tuntut, 

kenapa layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur lain itu tidak 

akses bagi teman teman disabilitas?. Dari situlah saya berpikir bahwa 

saya harus membuat satu lembaga. Satu gerakan baru di Sulawesi selatan. 

                                                             
48 Hasil Wawancara Abd. Rahman S.Pd 



52 

 

 

 

Akhirnya lahirlah PerDik pada 2016 setelah closing program pendidikan 

politik bagi difabel itu.”49 

 

Pemenuhan hak seorang penyandang disabilitas atau difabel atas anggaran 

yang ada di kota Makassar masih terbatas dan juga cenderung tidak konsisten 

mulai dari 2017-2019. Padahal, penyandang disabilitas di kota Makassar cukup 

banyak jumlahnya yang termarjinalisasi, sulit mengakses layanan publik dan juga 

terhalang partisipasinya dalam konstribusi didalam pembangunan. Oleh 

karnyanya, guna memandu pemerintah kota Makassar membangun kota menuju 

kota yang inklusif. Difabel bukanlah objek pembangunan pemerintah kota 

Makassar, tetapi merupakan subyek berdaya dan juga mampu mengisi ruang-

ruang partisipasi didalam pembangunan. 

 Pemerintah kota Makassar perlu lebih memberi ruang luas bagi warga 

maupun kelompok difabel untuk turut serta didalam perbincangan maupun 

diskursus pembangunan. Dengan itu, perangkat daerah kota Makassar perlu terus 

bertanggungjawab serta mengidentifikasi dalam memenuhi hak difabel, serta juga 

aktif melibatkan difabel didalam segala proses perencanaan program 

pembangunan yang dijalankannya. Hal ini juga didukung oleh salah satu informan 

kami yaitu Syarif selaku ketud PerDik saat ini yang mengatakan tentang 

bagaimana pentingnya melibatkan difabel dalam segala proses perencanaan 

program: 

“Masalah masalah yang dihadapi oleh teman teman difabel pada awalnya 

mereka susah mengakses pelayanan publik. Masih dipersulit ki masuk ke 
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sekolah umum misalnya masih sulit mengakses kantor kantor pelayanan 

publik yang sebenarnya itu haknya semua, semua warga negara punya 

hak di situ.”50 

Hal ini sesuai dengan Teori Hak Politik, dimana Mahfud M.D menjelaskan 

bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai 

makhluk ciptaan tuhan dan hak itu dibawa manusia sejak lahir ke permukaan 

bumi hingga hak tersebut bersifat fitri, bukan merupakan pemberian dari manusia 

ataupun negara. 51  Sehingga setiap penyandang disabilitas memiliki hak-hak 

politik yang memang harus dipenuhi nantinya. 

Penyandang disabilitas menyandang stigma ketidaksempurnaan, sehingga 

membuat penyandang disabilitas termarjinalkan dari penerimaan sosial yang utuh. 

Penyandang disabilitas masih sangat jauh dari kata adil (fair), masih banyak 

penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi terkait dengan pemenuhan 

hak, pendidikan, pekerjaan, falisitas publik seperti transportasi, tempat ibadah, 

tempat hiburan, serta kedudukan yang sama dimuka hukum 

Undang-undang Dasar 1945 menjamin dan menghormati harkat, martabat 

manusia yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, kekal, 

langgeng, dihormati, dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh Negara Republik 

Indonesia. Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga 

Negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental, justru perlindungan 

hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. 

                                                             
50 Hasil Wawancara Nur Syarif Ramadhan, S.Pd (Ketua PerDik Periode 2002/2027) 

51 Muh Yahdi. Pendidikan Kewarganegaraan Kontemporer, Membangun Kearifan 

Berbangsa(Makassar: Alauddin Press. 2014), h. 149 



54 

 

 

 

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, 

intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama (Undan-gundang No 19 

tahun 2011).  

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Convention On The Rights Of 

Persons With Disabillities, selanjutanya disebut CPRD yang diatur dalam 

Undang-undang No 19 Tahun 2011. Ratifikasi CPRD menunjukan adanya 

komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi 

hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya akan mampu mewujudkan 

kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Undang-undang No 

19 tahun 2011 menegaskan bahwa Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari 

penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat 

manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta 

memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan 

fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, maka kewajiban negara terkait 

dengan CPRD adalah merealisasikan hakhak tersebut.52 

 

Permasalahan klasik tentang penyandang disabilitas di Kota Makassar 

berdasarkan data di atas, disebabkan karena kebijakan, regulasi, dan lemahnya 

perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Minimnya mendapatkan 

lapangan pekerjaan, kesempatan untuk memperoleh pendidikan, dan kesempatan 

yang sama di muka hukum. Para penyandang disabilitas tidak mendapatkan 

                                                             
52 Eta Yuni Lestari, DkkPemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten 

Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabillities (Cprd) 

Dalam Bidang Pendidikan, Integralistik No.1/Th. XXVIII/2017, Januari-Juni 2017 
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kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri (basic 

needs), padahal diskriminasi terhadap penyandang disabilitas merupakan 

pelanggaran HAM.  

Pemikiran post-strukturalist terkait kekuasaan seperti Michael Foucault 

dengan pendekatan Governmentality berguna dalam memahami relasi kuasa atau 

pengetahuan pencacatan yang terjadi. 53  Tujuan dari kepengaturan atau 

‘pengarahan perilaku’ menurut Foucault adalah untuk peningksatan kesejahteraan 

orang banyak. Tania Li mengungkapkan kepengaturan merupakan menjamin 

“kesejahteraan masyarakat, perbaikan keadaan hidup, kesehatan, dll” 54 Dengan 

demikian, kepengaturan berbeda dengan kedisiplinan yang sekedar bertujuan 

memperbaiki perilaku manusia melalui pengawasan yang ketat seperti dalam 

pasung, kurungan, penjara, rumah saki jiwa, dan sekolah 

Stigma cacat atau disabel sudah terlanjur melekat atau menjadi label pada 

diri penyandang disabilitas, sehingga kehidupan mereka jauh dari kata sejahtera 

(welfare). Regulasi dan kebijakan seperti memberi label bagi para penyandang 

disabilitas misalnya pada pekerjaan, bagi penyandang tuna netra selalu identik 

dengan tukang pijit tuna netra, cacat fisik selalu identik dengan menjahit, tuna 

rungu selalu identik dengan membuat kerajinan, dll. Sebagaimana yang di 

sampaikan  oleh  Abd. RahmanS.PdSyarif selaku ketu PerDik 

"Destigmatisasi yang dihadapikelompokdisabilitasmasihsangatsering di 

dapatimisalnya. Orang disabilitas mau berangkat ke Australia, disuruh 

pergi ambil surat keterangan disabilitas dan yang bikin itu adalah dokter, 

                                                             
53 Ishak Salim, Keluar dari hegomoni Pencacatan (Cet. 1,Makassar ; PerDik, 2021), h. 21 

54 Tania Li, The Will to Improve, 2012, h. 10 
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kenapa harus yang kayak begitu atau misalnya orang mau melamar 

pekerjaan itu kan ada petanya ASN 2% untuk disabilitas tapi tetap lagi 

disuruh harus melampirkan surat surat keterangan disabilitas dan itu 

harus orang kesehatan yang buat. Kenapa misalnya kayak kita organisasi 

disabilitas tidak bisa mengeluarkan itu, padahal kan kita yang tahu. Kita 

yang tahu kondisinya, kita juga tahu sih kondisi teman teman di luar 

intervensi media. Atau kalau misalnya mau naik pesawat, ada info konsen 

itu yang disuruh tanda tangan teman teman difabel, biasanya kalau dia 

pergi sendiri. Bahwa karena dia pergi sendiri dan dia disabilitas 

maskapai tidak akan bertanggung jawab. Kalau ada kalau misalnya 

kecelakaan pesawat dan dia kayak tidak ditanggung asuransi, padahal 

kan sama dengan orang yang lain, toh sama sama bayar pajak. "55 

 

Dalam konteks hak asasi manusia, negara adalah pemangku kewajiban 

(duty bearer) atas seluruh pemegang hak (right order) yaitu seluruh warga negara 

Indonesia, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas. UU Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan, sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) 

kewajiban negara terkait hak asasi manusia warga negara Indonesia, yaitu wajib 

menghormati (to respect), wajib melindungi (to protect), dan wajib memenuhi (to 

fulfill) hak asasi manusia warga negara Indonesia. 

 Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia warga Indonesia 

dipahami dalam makna bahwa negara berkewajiban untuk tidak melakukan 

diskriminasi dan marginalisasi terhadap warga Indonesia. Setiap warga negara 

Indonesia tidak boleh mendapatkan perlakuan dalam bentuk sikap dan tindakan 

yang diskriminatif ataupun marginalisasi dari negara, dalam hal ini pemerintah. 

Kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia warga Indonesia dimaknai 

dengan tidak hanya berfokus pada perlindungan setelah terjadi pelanggaran oleh 
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pihak mana pun, termasuk pihak negara sendiri. Perlindungan hak asasi juga 

mencakup perlindungan dari kemungkinan penelantaran, penyianyiaan, 

eksploitasi, dan lain-lain. 

Kemudian, kewajiban negara untuk memenuhi hak asasi manusia warga 

Indonesia dimaknai dengan penyediaan sarana dan prasarana penjaminan hak-hak 

asasi manusia yang terpayungi secara legal melalui perundang-undangan, secara 

administratif kenegaraan melalui program dan kegiatan serta kebijakan 

pemerintahan, dan penjaminan perlakuan adil di depan hukum. Penyandang 

disabilitas pun berhak mendapatkan semua penjaminan tersebut tanpa terkecuali. 

Penyandang disabilitas, seperti halnya warga negara Indonesia lainnya, 

merupakan sumber daya manusia dengan potensi besar dan berharga untuk masa 

kini dan masa depan Indonesia. Namun saat ini, para penyandang disabilitas, baik 

dewasa maupun anakanak, menghadapi begitu banyak tantangan yang 

menghambat pertumbuhan dan perkembangan, bahkan kesejahteraan mereka, 

sehingga sulit bagi mereka untuk mengembangkan potensi dan berprestasi secara 

optimal. Secara lebih khusus, penyandang disabilitas dewasa perempuan dan anak 

kadang bahkan mengalami hambatan ganda karena beberapa situasi dan kondisi 

yang mereka hadapi nyatanya masih belum ramah anak atau ramah perempuan. 

Bentuk penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemberdayaan, 

penegakan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mengacu sepenuhnya 

pada prinsip hak asasi manusia. Tuhan Yang Maha Pencipta menganugerahi 

manusia akal dan nurani sehingga mampu untuk membedakan yang baik dan yang 
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buruk. Kemampuan inilah yang akan mengarahkan manusia dalam bersikap dan 

berperilaku. Kemudian, dengan bertambahnya umur melewati usia anak dan 

memasuki usia kedewasaan, otak manusia pun menjadi semakin matang sehingga 

memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab 

terhadap konsekuensi atas semua keputusan dan tindakan yang dilakukannya 

2. Pemenuhan Hak Politik  

Berdasarkan rangkaian peraturan perundang-undangan nasional perihal hak 

politik, tidak ada satu pun ketentuan yang sifatnya diskriminatif. Oleh karenanya 

di dalam konteks ini hak penyandang disabilitas untuk memilih maupun dipilih 

harus teijamin dan diikut sertakan secara aktif di dalam sesetiap momentum dalam 

konteks ini ialah pemilu. Di dalam hal hak memilih penyandang disabilitas wajib 

mendapatkan akses yang berkaitan dengan mereka, perangkat pemilu serta 

petugas yang memahami kebutuhan-kebutuhan khusus penyandang disabilitas. 

Dalam hal hak dipilih penyandang disabilitas wajib diberikan kesempatan dalam 

berpartisipasi di dalam setiap kegiatan pemilu, memiliki akses yang sama dengan 

yang lainnya untuk mengikuti kontestasi pemilu melalui jalur-jalur yang telah 

disediakan oleh peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Selain 

ketentuan tersebut, hak penyandang disabilitas juga diperkuat dengan konvensi 

PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas Kemudian pada Pasal 29 Konvensi 

PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas diatur bahwa negara- negara 

anggota menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas dan juga memberikan 

kesempatan bagi mereka yang menggunakan hak tersebut setara dengan anggota 
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masyarakat lainnya, baik untuk dipilih maupun memilih. Berkaitan dengan Pemilu 

masih ada beberapa peraturan pelaksana lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 mengenai Pemilu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 mengenai 

Pemilu Presiden dan Wapres, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengenai 

Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2009 

mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 

Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2009 mengenai Pedoman 

Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden, Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2008 mengenai Pedoman 

Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Anggota DPR, DPD 

dan DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Dengan demikian peraturan-peraturan itu belum cukup menjamin hak 

penyandang disabilitas dalam berpartisipasi pada saat pemilu. Hak berpolitik 

mereka terasa masih tak diacuhkan. Masih banyaknya hambatan pada berbagai 

tahapan maupun mekanisme di dalam pemilu yang dirasa masih diskriminasi bagi 

penyandang disabilitas. Sebagai contoh pada tahapan pemilu terdapat penghambat 

dari tahap pemutakhiran data pemilih sampai dengan pemungutan dan 

penghitungan suara. Beberapa contoh misalnya, tidakadanya iklan layanan 

masyarakat untuk penyandang disabilitas, beberapa penderita disabilitas tertentu 

tidak didaftarkan dalam daftar pemilih, sosialisasi tahapan pemilu kurang 

mempertimbangkan kebutuhan akses informasi penyandang tunarungu dan 

tunanetra. Hambatan lainnya juga penyandang tuna grahita sedang dan berat 
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banyak yang tidak ikut di dalam pemungutan suara. Dalam pelaksanaan pemilu 

terdapat beberapa TPS yang tidak aksesibel bagi pengguna kursi roda sehingga 

pemungutan suara dilakukan oleh petugas dengan cara mendatangi mereka. 

Penyandang tunarungu yang tidak mendengar pada saat dipanggil namanya untuk 

giliran mencoblos juga dianggap tidak ada.  

Di dalam bagian teknis, hambatan penyandang disabilitas pada saat Pemilu 

yang tidak mendukung pelaksanaan aspirasi penyandang disabilititas meliputi 

penggunaan istilah sehat jasmani dan rohani yang merugikan terutama calon 

legislatif penyandang disabilitas. Dan juga belum adanya pemahaman maupun 

penyelesaian atas pelanggaran akses di dalam pemilu. Selain itu juga terdapat 

beberapa peraturan perundang-undangan yang membatasi hak-hak penyandang 

disabilitas di dalam menggunakan hak politiknya. Sebagai contoh, tidak 

dicantumkannya undang-undang yang mendukung prinsip non-diskriminasi pada 

undang- undang pemilu, serta pencantuman persyaratan sehat jasmani dan rohani 

merupakan terminologi merugikan yang tidak mengacu pada Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.56 

Kebijakan pemerintah untuk menjamin, melindungi, dan mendorong 

penuhan hak bagi penyandang disabilitas telah dituangkan dalam Undang-undang 

No 19 tahun 2011 tentang CPRD. Kewajiban Negara adalah merealisasikan hak 

yang termuat dalam Konvensi melalui penyesuaian peraturan perundang-

undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah 

peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif 

                                                             
56Imma Indra Dewi, “Hak Politik Disabilitas,” FISIP Universitas Atmajaya  
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terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin 

partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti 

pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta 

pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam mewujudkan 

kesejahteraan bagi penyandang disabilitas sesuidalamUndang-undang no 19 tahun 

2011. Upaya untuk merealisasikan kesejahteraan penyandang disabilitas tidak bisa 

lepas dari peran serta masyarakatdanpemerintah. 

Hak politik yang berkaitan dengan keterlibatan sesetiap warga negara 

termasuk penyandang disabilitas di dalam kehidupan politik dengan kesempatan 

yang sama. Hak politik penyandang disabilitas meliputi hak untuk dipilih dan 

memilih dalam Pemilu berdasarkan persamaan hak, untuk turut serta dalam 

pemerintahan, dan untuk dapat diangkat di dalamsesetiap jabatan pemerintahan.57 

Maka artinya bahwa penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara 

berhak untuk terlibat di dalamkehidupan politik dan juga memperoleh 

kehormatan, perlindungan serta dengan pemenuhan hak politik mereka seperti 

warga negara lain tanpa merasa ter diskriminasi. 

Berbicarapemenuhanhakpolitikpenyandangdisabilitas di Kota Makassar  

yangdilakukanolehPerDik 

"Teman teman diupaya untuk bisa terlibat aktif di berbagai sektor. Proses 

politik yang dilakukan misalnya tuh kayak misalnya kemarin waktu 

pelaksanaan. Pilkada, Pilwalkot Teman teman di situ dari awal memang 

menyuarakan apa hak politiknya atau berkolaborasi dengan misalnya 

dalam pelaksanaan Pemilu yang akses mengadvokasi supaya beberapa 

alat alat pencoblosan ataupun yang yang kira kira dapat me mendukung 

teman teman ketika menyalurkan hak suaranya itu bisa. bisa tersedia oleh 

                                                             
57Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM 
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bandara, itu kemudian juga di layanan masyarakat  kayak iklan iklan 

Pemilu itu diupayakan supaya. Syaratnya supaya teman teman tuli juga 

bisa akses kalau untuk sekarang ini sih. KPU kan mulai mito 

mensosialisasikan tentang proses Pemilu 2024."58 

 

Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga Negara Indonesia 

berhak terlibat aktif dalam berkehidupan politik.Pemilih penyandang disabilitas 

menjadi bagian penting dalam mengatur sukses tidaknya pelaksanaan 

Pemilu.Namun, pijakan regulasi selama ini rupanya tidak sejalan dengan aspek 

teknis pelaksanaannya, bahkan tidak sejalan dengan tingkat kesadaran para 

kontestan Pemilu itu sendiri.  

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas menyebutkan bahwa hak-hak politik bagi penyandang disabilitas 

meliputi hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi 

politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik atau individu yang 

menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk serta menjadi anggota atau 

pengurus organisasi masyarakat atau partai politik, membentuk dan bergabung 

dalam organisasi penyandang disabilitas serta aktif mewakili penyandang 

disabilitas dalam tingkat lokal hingga internasional, berperan serta aktif dalam 

sistem pemilihan umum, memperoleh aksebillitas pada sarana dan prasarana 

pemilihan umum, serta memperoleh pendidikan politik. 

"dalam hal ini kita berupaya untuk terus melakukan program program atau 

pelatihan. PerDik dalam segi program kita ada diskus itematik. Ada 

beberapalah kegiatan yang menyalurkan persoalaan difabel serta kita 

                                                             
58HasilwawancaraAbdRahman, S. Pd (salahsatupendiriPerDik) 
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bekerjasama dengan Lembaga lainnya untuk melakukan talkshow di 

TVRI"59 

 

Sampai saat ini PerDik masih berupaya dalam pemenuhan hak politik 

penyandang disabilitas di Kota Makassar. PerDik melakukan pelatihan serta 

Kerjasama dengan berbagai Lembaga lainya guna pemenuhan ini. 

"dalam beberapa program kita kemarin itu saya menjadi bagian dari tim 

kunsultannya pemerintah kota dalam menyusun rencan aaksi daerah 

disabilitas kota Makassar. Itu merupakan salah satu program kami, 

kemudian kita juga pernah membangun desa inklusif di Bulukumba di desa 

kambuno. Nah karna itu kitamerasa bahwa teman-teman yang ada di desa 

itu masih terbatas."60 

 

 

Bukan hanyahak politik dalam pemilihan yang di dorong oleh PerDik, tapi 

bagaiman penyandang disabilitas ini ikut serta menduduki posisi penting di 

pemerintahan sehingga dapat menjadi perwakilan. Sebagaimana yang di 

sampaikan  oleh  Abd. RahmanS.PdSyarif selaku ketu PerDik 

"Kita dorong ke teman teman untuk terlibat di segala sektor yang terkait 

dengan politiknya Untuk bisa masuk. Selain misalnya dalam level. Bukan 

hanya di level Pemilu saja. Jadi kayak kemarin ini ada teman difabel yang 

mendaftar sebagai komisioner. Sebelumnya ada di komisioner ombudsman 

Republik Indonesia tapi gagal sebelumnya lulusmi sampai youn proper test 

DPR karena di tidak ada advokasi yang dilakukan kepada parpol / lobi lobi 

politik dilakukan sehingga isu difabel stop sampai disitu. Kemarin pas 

pendaftaran komnasham ada 1 teman difabel yang lolos sampai ke tahap 

youn proper test di dpr jadi organisasi difabel mulai mengatur strategi agar 

bisa meloloskan teman 1 masuk karna kita tau tred record nya bagaimana 

pergerakan dia didunia difabel sangat bagus. Akhirnya mulai dilakukan 

lobi politik ke nasdem tepatnya komisi 3 jalan tapi masuknya melalui 

                                                             
59HasilwawancaraNurSyarifRamadhan (ketuaPerDik) 

60HasilwawancaraNurSyarifRamadhan (ketuaPerDik) 
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nasdem sehingga lolos terpilih sebagai salah satu dari sembilan komisioner 

komnasham." 

 

Hak politik yang seharusnya diberikan kepada setiap warga negara 

Indonesia selama masih berkewarganegaraan Indonesia dibatasi karena beberapa 

hal. Salah satu hal yang dibatasi adalah oleh negara adalah hak politik dan hak 

partisipasi politik penyandang disabilitas mental. Hak konsitusioanal warga 

negara indonesia wajib diberikan kepada setiap warga negara Indonesia dan itu 

sesuai dengan aturan UU No.19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi 

Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on The Rights of 

Persons With Disabilities) dan UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 

Disabiitas. Berdasarkan rujukan tersebut, sudah seharusnya penyandang 

disabilitas baik fisik maupun mental mendapatkan hak yang sama dalam 

mengikuti pesta demokrasi yaitu pemilihan umum dan dimasukkan kedalam 

daftar pemilih agar nantinya mampu memberikan hak suaranya untuk kemajuan 

negara Indonesia. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan 

Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Covention on the Rights 

of Persons with Disabilities) yang memiliki tujuan untuk memajukan, melindungi, 

dan menjamin kesamaan hak yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas 

serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabiltas sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan (inherent dignity)yang merupakan kewajiban negara untuk 

merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi tersebut. Hak-hak penyandang 

disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak 
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manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari exploitasi, kekerasan dan 

perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan 

atas integrasi mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. 

Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial 

dalam rangka kemandirian serta dalam keadaan darurat. 

Hak Asasi Politik juga merupakan salah satu hak dasar warga negara di 

negara-negara demokrasi dan pelaksanaan hak ini dilakukan dengan memberikan 

kesempatan yang sebesar-besarnya kepada warga negara untuk meng-enganged 

diri dalam pemerintahan.Keterlibatan dalam pemerintahan ini dapat dilakukan 

baik didalam maupun diluar birokrasi pemerintahan.Dengan pemilu, setiap warga 

negara yang memenuhi persyaratan undang-undang dapat dipilih dan memilih. 

Memilih dan dipilih merupakan hak politik warga negara yang dijamin konsitusi 

dan undang-undang. 

3. PemenuhanAksesibilitas 

Aksesibilitas diartikan sebagai mudah untuk dijangkau atau hal yang dapat 

masuk, Aksesibilitas ketika dalam rana Pemilu maka yang dimaksud adalah 

adanya fasilitas yang memadai untuk memudahkan seseorang.61 Dan kemudian 

pengertian aksesibilitas juga diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2016 

tentang Penyandang Disabilitas bahwa aksesibilitas adalah kemudahan yang 

dibuat untuk penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesempatan yang sama.62 

                                                             
61Rahardjo Adisasmita, Analisis Tata Ruang Pembangunan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2012), h. 124. 

62Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. 



66 

 

 

 

Mengenai partisipasi penyandang disabilitas tidak lepas dari persoalan 

pemenuhan fasilitas. Bagaimana aksesibilitas sebagai upaya pemenuhan hak 

politik penyandang disabilitas dalam Pemilu?. Aksesibilatas dalam pemilu 

merupakan suatu kondisi dimana setiap warga Negara dapat menggunakan hak 

politiknya mau itu memilih, dipilih, maupun sebagai penyelenggara pemilu secara 

langsung, bebas, umum, rahasia, juga mandiri tanpa hambatan apapun.  

Aksesibilitas yang dimaksud di sini merupakan fasilitas dan pelayanan 

yang dapat memudahkan seorang penyandang disabilitas dalam memberikan hak 

politiknya pada saat proses pemilu. Aksesibilitas ialah kebutuhan universal dan 

sam sekali bukan untuk pengistimewaan bagi penyandang disabilitas. Kebutuhan 

atas aksesibilitas dalam pemilu harus selalu terpenuhi disetiap tahapan pemilu 

berlangsung. Jaminan mengenai aksesibilitas dalam pemilu juga dilindungi 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), sebuah konvensi 

yang mengatur hak penyandangdisabilitas. Di dalam pasal 29 CRPD yang 

mengatur mengenai partisipasi didalam kehidupan politik dan public. 

Dengan adanya peraturan seperti ini dibuat agar para penyandang 

disabilitas dapat mengakses bangunan gedung, lingkungan, serta fasilitas umum 

lainnya .Dan mengenai aksesibilitas juga diatur dalam Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum No.30 Tahun 2006. Aksesibilitas dibagi menjadi dua yaitu: 

Aksesibilitas fisik dalam bentuk bangunan umum dan lingkungannya, sarana 

tranportasi, Sedangkan aksesibilitas non fisik dalam bentuk penyediaan pelayanan 

khusus dan pelayanan informasi. 



67 

 

 

 

Sebagaimana yang telah dipaparkan, mengenai dengan aksesibilitas fisik, 

terdapat sebuahkebijakan negara berupa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI 

No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas  Pada  

Bangunan  Gedung  dan  Lingkungan.  Permen PU ini mengatur persyaratan 

teknismengenai fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan  gedung  dan  

lingkungan,  termasuk  ruang  terbuka  dan  penghijauan   yang   dipergunakan   

maupun  dikunjungi   orang, terkhsusunya  agar  mudah    diakses    oleh    lansia  

dan  penyandang disabilitas. 

Permen PU tersebut mengatur komponen-komponen bangu-nan  dan  

lingkungan  berikut: 

  a)  ukuran  dasar  ruang;  

 b)  jalur pedestrian; 

 c) jalur pemandu; 

 d) area parkir; 

 e) pintu; 

 f) ram; 

 g) tangga;  

h) lift; 

 i) lift tangga (stairway lift);  

j) toilet;  
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k) pancuran;  

l) wastafel;   

m)  telepon;   

n)  perlengkapan  dan  peralatan  kontrol;   

o) perabot; dan 

 p) rambu dan marka. 

Dalam  buku  “Membangun  Kampus  Inklusif”,  memaparkan contoh  

bagaimana  aksesibilitas  bangunan  dan  lingkungan  yang aksesibel   di   sekitar   

kampus   yang   meliputi   aspek   sarana   dan prasarana fisik, sebagai 

berikut63:Ram  atau  tangga  lantai.  Ram  ini  hendaknya  disediakan setiap  pintu  

masuk  agar  mudah  diakses,bagi  pengguna kursi roda ataupun penyandang 

disabilitas netra.Lift atau eskalatorsarana ini penting untuk disediakan 

apabilagedung memiliki lebih dari satulantai.Pintu  otomatis  dengan  sensor  

gerakan  untuk  membuka  juga menutup secara otomatis. Toiletkhusus, toilet  ini  

memiliki  ruang  yang  lebar  agar  bisa digunakan oleh pengguna kursi roda 

danjuga memiliki closet duduk yang dilengkapi rail pengaman agar mereka bisa 

berpegangan.Ruanganmaupunkamar  dilengkapi  dengan  label,  namadan  

nomordalam huruf Braille.Pembedaan landmark untuk dijadikan identitas 

                                                             
63Andayani,   Ro’fahdanMuhrisun, MembangunKampusInklusif:  Best  Practices Pengorganisasian 

Unit LayananDifabel,  (Yogyakarta:  PSLD  UIN  SunanKalijaga,  Pertuni, ICEVI dan Nippon 

Foundation,  2010), h. 36 
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terhadapsebuah gedungatauruangan.Keamana lingkungan, yang meliputi saluran 

air/got yang tertutup sertalantai yang tidak licinataupunbasah. 

Selanjutnya,mengenai  aksesibilitas  fisik  lainnya,  yaitu aksesibilitas   

transportasi,   terdapat   peraturan   nasional   berupa Keputusan Menteri 

Perhubungan No. KM 71 Tahun 1999 mengenai “Aksesibilitas Bagi  Penyandang 

Cacat dan Orang Sakit pada Sarana dan  Prasarana  Perhubungan”.  Di dalam  

regulasi  ini,  pemerintah mewajibkan sarana dan prasarana angkutan untuk dapat 

memenuhi standar  aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas  dan  orang  sakit.  

Sarana  angkutan  yang  dimaksud  adalah  moda  transportasi  darat, laut  dan  

udara,  yakni  kendaraan  bermotor,  kereta  api,  kapal  dan pesawat  udara.  

Sedangkan  prasarana  angkutan  adalah  praarana untuk   menaikkan   dan   

menurunkan   orang   dan/atau   barang, di  tempat  kedatangan  atau  

pemberangkatan,  yang  terdapat  di terminal, stasiun, pelabuhan dan bandar 

udara. 

Aksesibilitas nonfisik dikaitkan dengan  bagaimana informasi,  

komunikasi   dan   teknologi   dapat   digunakan   atau      dipahami  penyandang 

disabilitas. Hal ini terkait dengan  bagaimana merespon kebutuhan  penyandang  

disabilitas,  yakni, pertama,  yang  harus diingat adalah ketika kita ingin 

menyediakan atau menyebarluaskan informasi, hendaknya kita berpikir apakah 

informasi yang kita buat dapat  dipahami  oleh  penyandang  disabilitas  rungu, 

low  vision/netra    atau    kesulitan  belajar  (learning  disability). Kedua,  untuk 

dapat    membuat  informasi  yang  lebih  aksesibel,  penting  untuk memodifikasi    

bentuk  media  informasi    dalam  format  tertentu, misalnya mencetak dalam font 
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yang besar agar dapat diakses oleh  individu  low vision. Ketiga,  memberikan  

layanan  “communication support”,   yang   bertujuan   agar   penyandang   

disabilitas   lebih memahami   informasi   yang   ada,   misalnya   membacakan   

teks tertentu untuk tunanetra, menggunakan catatan atau tulisan ketika 

berkomunikasi  dengan  penyandang  rungu-wicara,  menyediakan alat bantu 

dengar adaptif di bioskop dan sebagainya.64 

Penyandang disabilitas di kota Makassar sangat beragam. Adapun 

penyandang disabilitas yang paling bersentuhan dengana ksesibilitas fisik 

pelayanan public adalah penyandang disabilitas daksa, rungu, serta netra. Terkait 

penyandang disabilitas daksa mengatakan bahwa mereka membutuhkan ruang 

public yang memadai. Sedangkan bagi penyandang disablitas netra yang sangat 

dibutuhkan ialah audio seperti talking lift, arsitektur yang memiliki braille di 

handel tangga, warning block di jalan umum, dan lainnya. Bagi tuna rungu yang 

mereka butuhkan adalah informasi visual, seperti bel peringatan kebakaran 

dengan lampu yang dapat berkedap-kedip, Bahasa isyarat maupun running text. 

‘‘pernah ada teman-teman pada saat maumenggunakan hak pilihnya, di 

TPS itu belum menyiadakan akses yang baik bagi kita yang penyandang 

disabilitas, masih banyak sekal ikekurangan, kita masih kesulitan untuk 

proses tersebut. Seperti dulu contohnya untuk akses jalan kebilik suara 

bagi teman-teman netra itu masih sangat kesulitan sampai kebilik karna 

belum disediakan warning block’’65 

 

                                                             
64Information and Communication Standards, Making Information Accessible to  People with  

Disabilities,   hlm.   3,   diambil   dari http://www.mcss.gov.on.ca/documents/en/mcss/ 

65HasilwawancaraNurSyarifRamadhanS.Pd 
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Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Makassar progresifitasnya 

berjalan, tetapi signifikan juga belum terintegrasi. Misalnya seperti yang disebut 

narasumber di atas jalan menuju kebilik suara itu belum ada guiding block. Dalam 

hal ini PerDik menjadikan atau berupaya membantu teman- teman lainnya dalam 

hal ini mendampingi teman-teman yang aksesnya masih kurang maksimal. 

‘‘nah kalau ditanya apaupaya PerDikya kami hadir sebagai penolong 

bagi teman-teman lainnya guna dapat menggunakan hak pilihnyya salah 

satunya yaitu mendampingi teman-teman. PerDik juga melakukan upaya 

kepanitian maupun ke KPU agar nantinya yang kurang akan lebih bisa 

terpenuhilagi’’ 

 

Secara keseluruhan, pemenuhan aksesibilitas fisik di Makassar masih 

dengan catatan. Di level perencanaan, beberapa akses sudah baik, tetapi di level 

pelaksanaan dan pengawasan yang masih lemah. Menurut responden, hal itu 

terjadi kemungkinan karna cenderung belum terkordinasi dengan baik. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas yang telah dipaparkan pada bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut ketidakadilan bagi difabel 

merupakan inti masalah pengabaian mayoritas difabel. Cara pandang hegemonik 

bio-medik membuahkan praktik politik pencacatan, Yayasan PerDIK berupaya 

keras melakukan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dengan 

melakukan advokasi ke penyelenggaraan pemilu agar di fasilitasi kelompok 

disabilitas dalam menggunkan hak pilihnya serta mendorong kelompok disabilitas 

untuk mengambil peran di sector publik 

B. Implikasi Penelitian 

1. Implikasi Teoritis 
 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi Ilmiah terhadap 

perkembangan Ilmu Politik dan memberikan pemahaman terkait kemajuan 

disiplin imu politik. Penelitian ini secara eksplisit memaparkan bagaimana Upaya 

Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Kota MakassaKonsep 

sehingga penelitian ini dapat menjadi bahan acuan disiplin ilmu politik. 
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2. Implikasi Praktis  

Penelitian ini mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luar 

atau yang membaca skripsi ini bahwa wajib untuk saling menghargai perbedaan 

antara satu sama lain dan tidak mendeskriminasi kelompok-kelompok minoritas 

khususnya kelompok yang memiliki kebutuhan khusus atau kelompok disabilitas 

pada dasarnya kedudukan kita dimata hukum semua sama.
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