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PODOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-latin 

Daftar huruf bahasa arab dan terjemahanya ke dalam huruf latin  dapat 

dilihat pada table berikut  

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf  Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba b be ب

 Ta t te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d de د

 Zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض
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 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain „ apostrep terbalik ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Min M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah „ Apostop ء

 Ya Y Ye ئ

 

Hamza yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa bertanda 

apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ). 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti Vokal bahasa Indonesia.  

Terdiri atas vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fatha  a a ا َ

 Kasrah i i ا َ

 Dammah u u ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliteransinya berupa gabungan huruf yaitu : 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fatha dan ya ai a dan i ى َ 

 Fatha dan wau au a dan u ؤَ 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: 

Harkat dan huruf Nama Huruf tanda Nama 

 Fatha dan alif atau ya a a dan garis di atas … ا َ │…ىَ 

 Kasrah dan ya i i dan garis di atas ى

 Dammah dan wau u u dan garis di atas وَ 

 

4. Ta Marbutah  

Translinterasi untuk tamarbutah ada dua yaitu : tamarbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fatha, kasra, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
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sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. walau pada kata yang berakhir dengan tamarbutah diikuti oleh kata 

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

tamarbutah itu transliterasinya dengan [h] 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasyidid ( ). 

Dalam transliterasinya ini lambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonang ganda) yang diberi tanda syddah. Jika huruf ََ ي ber-tasydid di akhir 

sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliteransikan 

seperti huruf maddah ( i ). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َلا  

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

seperti biasa, al- baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya.  

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-) 
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7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (  ) hanya berlaku bagi 

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

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

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia  

Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian 

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa 

Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’an ), sunnah, khusus dan umum. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkainteks Arab, maka 

harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafzal al-jalalah ( الله ) 

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

atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan Arab mengenal huruf capital (Alif  caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

capital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 

Huhuruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal  nama dari 

(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
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didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

hurup awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf (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). 

Beberapa singkata yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta‟ala 

saw. = sallahu a‟laihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

Qs…/…: 4 = QS An-Nisa/4:32 atau QS A<t‟Tubah>n/9:71 

HR = Hadis riwayat 

UURI = Undang-Undang Republik Indonesia  

Kab. = Kabupaten 

h. = Halaman 
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ABSTRAK 

Nama               :  Firawati 

Nim :  30400114059 

Judul Skripsi : Solidaritas Perempuan Indonesia Raya dalam Kegiatan 

Partai Gerindra DPD Kota Makassar 

         

Penelitian ini berjudul “Solidaritas Perempuan Indonesia Raya dalam 

Kegiatan Partai Gerindra DPD Kota Makassar” yang mengemukakan dua  

rumusan masalah yaitu 1). Bagaimana bentuk-bentuk solidaritas perempuan dalam 

kegiatan organisasi Perempuan Indonesia Raya partai Gerindra DPD  Kota 

Makassar, 2). Bagaimana partisipasi solidaritas perempuan Indonesia Raya dalam 

partai Gerindra DPD Kota Makassar. 

 Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) 

dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, Solidaritas Perempuan Indonesia 

Raya dalam Kegiatan Partai Gerindra DPD Kota Makassar, menggunakan 

beberapa pendekatan melalui pendekatan sosiologis dan fenomenologi. Tehnik 

pengumpulan data berupa: Observasi, wawancara dan dokumentasi dan 

memberikan daftar pertanyaan kepada informan. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Organisasi PIRA dalam partai 

Gerindra masih aktif dalam menjalankan kegiatan – kegiatan baik kegiatan 

keorganisasian seperti kegiatan kampanye, maupun organisasi sosial kepada 

masyarakat. 1). Bentuk bentuk solidaritas yang sering dilakukan dalam partai ini 

adalah mengedepankan sifat kerja sama dan gotong royong sesama dalam 

organisasi partai dalam menjalankan kegiatannya. 2). Adapaun partisipasi 

solidaritas yang sering dilakukan kepada masyarakat yaitu partisipasi dalam 

kegiatan kegiatan sosial seperti membantu korban yang terkena musibah baik 

bantuan berupa uang, harta benda maupun bantuan –bantuan lainnya. Peran 

organisasi PIRA dalam partisipasinya dalam kegiatan Partai Gerindra masih 

berperan aktif ini dibuktikan dengan mengadakan kegiatan –kegiatan berupa 

sosialisasi kampanye baik itu kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden 

maupun kampanye - kampanye  anggota legislatif, PIRA dalam menjalankan 

perannya sebagai sebuah organisasi tidak hanya melakukan kegiatan dalam partai 

tapi juga ikut berperan dalam kegiatan – kegiatan sosial kemasyarakatan hal ini 

telah terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan yang nyata di masyarakat yang 

seperti bakti sosial dan gotong royong 

Implikasi dari penelitian ini antara lain sifat kerjasama yang masih tetap 

terjaga di dalam oraganisasi hendaknya harus dijaga dengan baik sehingga terjalin 

rasa persaudaraan sehingga para anggota PIRA dapat dengan baik menjalankan 

kegiatan-kegitan yang telah mereka lakukan baik kegiatan keorganisasian 

maupum kegiatan kemasyarakatan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejarah perkembangan partai politik di Indonesia sangat berpengaruh pada 

perkembangan demokrasinya. Hal ini dapat dipahami karena partai politik 

merupakan gambaran wajah peran rakyat dalam percaturan politik nasional atau 

dengan kata lain merupakan cerminan tingkat partisipasi politik masyarakat. 

Berawal dari keinginan untuk berdaulat, mempertahankan kedaulatan serta 

mengisi kedaulatan tersebut, partai politik lahir dari berbagai aspirasi rakyat yang 

berkeinginan untuk bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Romantika kehidupan partai politik sejak kemerdekaan, ditandai dengan 

munculnya banyak partai (multi party). 

Secara logika, semakin banyak jumlah partai politik, maka semakin luas 

rakyat menyalurkan aspirasinya dan meraih peluang dalam memperjuangkan hak-

haknya serta melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Banyaknya 

alternatif pilihan dan meluasnya ruang gerak partisipasi rakyat memberikan 

indikasi yang kuat bahwa sistem pemerintahan di tangan rakyat sangat mungkin 

untuk diwujudkan. Sehingga perlu adanya upaya untuk memperkuat kondisi 

internal maupun eksternal partai. Penguatan secara internal dapat dilakukan 

melalui konsolidasi internal partai, penguatan proses pengkaderan dan penguatan 

struktur partai. Pada eksternal partai dapat dilakukan dengan melakukan ekspansi 

terhadap penguatan mesin politik partai seperti organisasi sayap atau juga sering 

disebut dengan underbow partai politik. Organisasi sayap ini yang nantinya dapat 

1 
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dijadikan jembatan suatu partai politik untuk menjangkau seluruh golongan 

masyarakat baik itu pemuda, buruh, perempuan maupun petani yang notabene 

merupakan sumber massa. 

Dalam Partai Gerindra, pengakuan dan jaminan keberadaan organisasi 

sayap diatur didalam Anggaran Dasar (AD) pada bab IX pasal 26 ayat 1 sampai 5 

yang menyatakan bahwa: 1) Partai Gerindra membentuk Organisasi Sayap 

sebagai sumber anggota atas persetujuan Ketua Dewan Pembina; 2) Organisasi 

Sayap Partai Gerindra yang dinyatakan sah adalah organisasi sayap yang telah 

ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat yang disetujui 

oleh Ketua Dewan Pembina; 3) Pengesahan komposisi dan personalia Pimpinan 

Pusat Organisasi Sayap Partai Gerindra di tetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat 

Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina; 4) Pengesahan komposisi 

dan personalia Organisasi Sayap Partai Gerindra di tingkat Provinsi, 

Kabupaten/Kota dan Kecamatan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Organisasi 

Sayap masing-masing; 5) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) di atas diatur dalam 

Anggaran Rumah Tangga. 

Menurut definisi secara umum, partai politik berarti perkumpulan yang 

didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu. Adapun partai politik 

berkembang bersamaan dengan berkembangnya proses pemilihan. Partai-partai 

tersebut muncul sebagai komite pemilihan yang mendapatkan dukungan bagi 
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seorang kandidat dari warga negara yang terkemuka dan mengumpulkan dana 

yang diperlukan untuk kampanya pemilihan.
1
 

Peran perempuan di tanah air telah dimulai sejak zaman penjajahan. 

munculnya tokoh perempuan Indonesia seperti R.A Kartini, R. Dewi Sartika, dan 

Cut Nyak Dien dan lain lain. Dapat menjadi motivasi perempuan Indonesia. Harus 

diakui bahwa meski sudah banyak tokoh perempuan yang sukses,namun pada sisi 

lain masih banyak pula hambatan yangdialami kaum perempuan untuk tampil 

dalam sektor publik, misalnya terkait peran alam politik, hampir di seluruh 

negara,khususnya di negara berkembang, menghadapi sejumlah kendala baik 

struktural maupun kultural. 
2
 

 Pemerintah Indonesia juga memberikan kesempatan yang ingin 

berpartisipasi di dunia politik seperti yang berbunyi UU No.2 Tahun 2008 

memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan 

perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat 

Pusat. Angka ini didapat berdasarkan penelitian perserikatan bangsa-bangsa 

(GERINDRA) yang menyatakan bahwa jumlah minimun 30 persen 

memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas 

keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik. Kemudian dalam UU 

No.10 Tahun 2008 ditegaskan bahwa partai politik baru dapat mengikuti 30% 

keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.
3
 Secara 

                                                             
1
 Afan Gaffar., Partai Politik dan Kelompok Kelompok Penekan, PT. Bina Aksara, 

Yogyakarta, 1984, hal.3.   
2
 Susi Susanti dan Adelita Lubis, Jurnal Ilmu pemerintahan dan Politik UMA (Partisipasi 

perempuan pada partai keadilan Sejahtera Kota Medan), (Medan : Uiversitas Medan Area 2015), 

h. 1 
3
 https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belum-pernah-tercapai-cv8q 
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struktural perempuan cukup ideal untuk menjadi politisi di indonesia, 

keterwakilan perempuan di dunia politik menjadi tanggun jawab besar dengan 

memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. 

Perempuan dinilai tidak mampu memimpin dan membuat kebijakan. 

Perempuan dianggap sebagai sosok yang lebih mengutamakan perasaan 

dibandingkan rasionalitas. Konstruksi yang demikian membuat masyarakat 

berpikir bahwa perempuan adalah makhluk lemah yang tak berdaya dalam 

menguasai sesuatu, termasuk dalam hal berpolitik. Padahal di dalam agama islam 

tidak mengenal istilah larangan bagi kaum wanita seperti dikatakan dalam Al-

Qur’an sebagai mana firman Allah swt dalam QS.An-Nisa ayat 32 berbunyi. 

                              

                          

      

Terjemahnya: 

Dan jangalah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada 

sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain.(karena) bagi 

orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan,dan 

mohonlah kepada Allah sebagai dari karunia-nya sesungguhnya Allah 

maha mengetahui segala sesuatu.
4
 

 

Pada ayat ini Allah melarang orang-orang beriman merasa iri hati terhadap 

orang-orang yang lebih banyak memperoleh karunia dari Allah, karena Allah telah 

mengatur alam ini sedemikian rupa, satu sama lain tidak sama, tetapi terjalin 

hubungan yang rapi. Manusiapun tidak sama jenis kemampuannya, sehingga 

                                                             
4

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta : Yayasan 

Penyelenggara dan Peterjemah /Penafsir Al-Qur’an, 1971) h. 567 
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masing-masing memiliki keistimewaan dan kelebihan. Bukan saja antara laki-laki 

dengan perempuan, tetapi juga antar sesama laki-laki atau sesama perempuan.
5
 

      Perempuan dalam menunjukkan eksistensinya dalam kegiatan 

perpolitikan, misalnya dalam kursi parlementer, DPRD dan pemerintahan, salah 

satu partai politik di Kota Makassar perlu di teliti lebih jauh adalah Partai 

GERINDRA. Menarik untuk diteliti karena berdasarkan pertimbangan bahwa 

GERINDRA  hadir sebagai sebuah Partai Politik yang sangat jauh berbeda dengan 

partai politik lainya. Mengingat GERINDRA sebagai partai politik tidak hanya 

mengutamakan aspek politis dalam kegiatan partai politik, tetapi juga menjadikan 

moral agama sebagai basis gerakannya,sehingga tidak jarang sebagai partai politik 

dakwah atau partai politik yang tampilannya lebih gerakan dakwah atau partai 

politik yang netral. Sebagai kesimpulan peneliti tertarik untuk meneliti 

“Solidaritas Perempuan Indonesia Raya dalam Kegiatan Partai Gerindra DPD 

Kota Makassar”  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup 

yang akan diteliti. Pada  penelitian ini, penulis memfokuskan penelitiannya pada 

Solidaritas Perempuan Indonesia Raya dalam kegiatan Partai Gerindra DPD Kota 

Makassar. 

 

 

                                                             
5
 UII, Al-Qur’an dan Tafsirnya Vol. 5 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 164. 



6 
 

2. Deskripsi Fokus 

Penelitian difokuskan pada Solidaritas Perempuan Indonesia Raya dalam 

Kegiatan Partai Gerindra DPD Kota Makassar. untuk menghindari terjadinya 

penjabaran yang keliru dalam memahami variabel yang terkandung dalam judul, 

maka perlu ditegaskan pengertian istilah yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini.: 

a. Solidaritas adalah kesatuan, persahabatan, saling percaya yang muncul 

akibat tanggung jawab bersama dan kepentingan bersama diantara para 

anggotanya. 

b. PIRA adalah sebuah organisai yang ada dalam Partai Gerindra, yang 

melibatkan perempuan dalam kegiatan partai untuk dapat 

memperjuangkan kepentingan anggota, kepentingan masyarakat, 

bangsa dan negara. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan deskripsi yang terdapat dalam latar belakang penelitian di 

atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah : 

1. Bagaimana bentuk-bentuk solidaritas perempuan dalam kegiatan 

organisasi Perempuan Indonesia Raya partai Gerindra DPD  Kota 

Makassar ? 

2. Bagaimana partisipasi solidaritas perempuan Indonesia Raya dalam partai 

Gerindra DPD Kota Makassar?  
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D. Kajian Pustaka 

Penelitian ini tentu sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

penelitian melakukan pustaka untuk membedakan penelitian dengan peneliti 

sebelumnya, peneliti juga akan memperjelas posisi penelitian dalam tinjauan 

pustaka.penelitian-penelitian sebelumnya yang di dapatkan peneliti yaitu : 

1. Ananda Rezky Wibowo, Perempuan dan Kemimpinan Politik (studi kasus 

terhadap terpilihnya Indah Putri Indriani sebagai bupati di Kabupaten 

Luwu Utara) dalam skripsinya membahas tentang keterpilian Indah Putri 

Indriani sebagai perempuan pertama yang menjadi bupati di Sulawei 

Selatan yaitu bupati Kabupaten Luwu Utara. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui proses kemunculan dan transmisi politik Indah Putri Indriani  

dalam kontestasi politik serta mengetahui implementasi strategi politik 

dalam upaya memenangkan pilkada di kabupaten Luwu Utara tahun 2015. 

Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan 

informan yang meliputi bupati terpilih,tim sukses, organisatoris, partai 

koalisi, aktivis dan masyarakat yang di tentukan secara purposive 

sampling, hasil penelitian menunjukkan bahwan  proses kemunculan Indah 

Putri Indriani tidak terlepas dari peran keluarga terutama orang tua, dan  

juga karena pengalaman karir akademisi dan praktis politik sebagai tenaga 

ahli di komisi 2 DPR RI bidang pemerintah dalam negeri dan otonomi 

daerah, pernah juga menjadi calon legislatif dari partai PBB dapil Papua 
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dan Sulawasi Selatan untuk memenuhi kouta 30 persen perempuan dalam 

politik. 
6
 

2. Rika Muhdayani putri,  Perempuan dan Kemimpinan Politik (studi pada 

kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat, pemilihan Kepala 

Daerah Kabupaten Lampung Barat telah dilaksanakan pada tanggal 15 

februari 2017 yang dimenangkan oleh pasangan parosil mabsus dan Mad 

Hasnurin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui orientasi politik 

perempuang dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten lampung Barat 

dan aspek orientasi kognitif,orientasi politik. penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif, dengan mengambil informan yaitu perempuan 

di Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.
7
 

3. Sri Sumarni Sjahril, Politik Perempuan (studi terhadap peran politik 

perempuan Partai Nasdem Kota Makassar) mengkaji tentang peran politik 

perempuan Partai Nasdem Kota Makassar. Penelitian ini berawal dari 

jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya 

dibidang pemerintah dan hukum. adapun tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui peran politik perempuan dalam Partai Nasdem Kota Makassar 

dan implikasi dari peran Politik Perempuan. Teori yang digunakan 

feminisme, teori partisipasi politik dan reprensentasi. Metode yang 

digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 

                                                             
6 Ananda Rezky Wibowo, “Perempuan dan Kemimpinan Politik (studi kasus terhadap 

terpilihnya Indah Putri Indriani sebagai bupati di Kabupaten Luwu Utatara)” Fakultas 

Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017. 
7
 Rika Muhdayani putri, “Perempuan dan Kemimpinan Politik (studi pada kecamatan 

batu brak Kabupaten Lampung Barat)” Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung, 

2017. 
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desktriptif yang bertujuan untuk menggambarkan masalah penelitian 

penulis, hasil dari penelitian menggambarkan perempuan Nasdem Kota 

Makassar yang memiliki peran sangat penting dimasyarakat dlam hal 

memberikan pendidikan politik terhadap anak muda Makassar .
8
    

E. Tujuan  Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian yang akan dilaksanakan ialah untuk mengetahui : 

a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk solidaritas Perempuan Indonesia 

Raya partai Gerindra DPD Kota Makassar   

b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh partisipasi perempuan dalam 

partai Gerindra DPD Kota Makassar. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis  

 Secara akademis, di harapkan dapat memperkaya khazanah 

kepustakaan solidaritas perempuan dalam perpolitikan. Dan Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai rujukan 

atau referensi bagi kalangan akademik dalam menambah wawasan 

pengetahuan maupun sebagai acuan penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, di harapkan dapat memberikan masukan bagi partai 

Gerindra DPD Kota Makassar dan politisi perempuan dalam 

mengarungi arena politik di tanah air. 

                                                             
8
Sri Sumarni Sjahril, “Politik Perempuan (studi terhadap peran politik perempuan Partai 

Nasdem Kota Makassar)” Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri 

Aluddin Makassar, 2016. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Solidaritas Sosial 

Pengertian solidaritas sosial berasal dari dua pemaknaan kata yaitu 

solidaritas dan sosial. Solidaritas sosial merupakan perasaan atau ungkapan dalam 

sebuah kelompok yang dibentuk oleh kepentingan bersama. Durkheim membagi 

dua tipe solidaritas mekanik dan organik. Masyarakat yang ditandai oleh 

solidaritas mekanis menjadi satu dan padu karena seluruh orang adalah generalis. 

Ikatan dalam masyarakat ini terjadi karena mereka terlibat aktivitas dan juga tipe 

pekerjaan yang sama dan memiliki tanggung jawab yang sama. Sebaliknya, 

masyarakat yang ditandai oleh solidaritas organik bertahan bersama justru karena 

adanya perbedaan yang ada didalamnya, dengan fakta bahwa semua orang 

memilki pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda-beda (George Ritzer dan 

Douglas J. Goodman.  

Wacana solidaritas bersifat kemanusiaan dan mengandung nilai adiluhung 

(mulia/tinggi). Tidaklah aneh kalau solidaritas merupakan keharusan yang tidak 

bias ditawar-tawar lagi. Memang mudah mengucapkan kata solidaritas tetapi 

dalam kemyataannya dalam kehiduan manusia sangat jauh sekali. Dalam ajaran 

Islam solidaritas sangat ditekankan karna solidaritas merupakan salah satu bagian 

dari nilai islam yang mengandung nilai kemanusiaan. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa 

solidaritas diambil dari kata solider yang berarti mempunyai atau memperlihatkan 

perasaan bersatu. Dengan demikian, bila dikaitkan dengan kelompok sosial dapat 

10 
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disimpulkan bahwa solidaritas adalah rasa kebersamaan dalam suatu kelompok 

tertentu yang menyangkut tentang kesetiakawanan dalam mencapai tujuan dan 

keinginan sama. 

Emile Durkheim membagi solidaritas dalam dua macam, yaitu solidaritas 

mekanis dan solidaritas organis. Solidaritas organis misalnya dicirikan dengan 

perbedaan atau persamaan yang terdapat dalam suatu masyarakat sebagai landasan 

bahwa semua orang yang berkumpul dalam suatu masyarakat tersebut memiliki 

tugas-tugas dan tanggung jawab masing-masing. Lain halnya dengan solidaritas 

mekanis yang oleh Emile Durkheim dicirikan sebagai solidaritas yang menyatukan 

ikatan diantara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mirip.1 

Dalam penjelasan lain Emile Durkheim menuturkan bahwa masyarakat 

primitif, dalam hal ini disebut masyarakat pedesaaan dengan solidaritas mekanisnya, 

cenderung memiliki kesadaran kolektif yang lebih kuat; pemahaman, norma dan 

kepercayaan bersama.2 

Solidaritas menurut Paul Johson menunjuk pada suatu keadaan hubungan 

antara individu atau kelompok yang didasarkan pada keadaan moral dan kepercayaan 

yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama.3 

Sebagaimana diungkapkan Lawang dalam bukunya bahwa dasar pengertian 

solidaritas adalah kesatuan, persahabatan, saling percaya yang muncul akibat 

tanggung jawab bersama dan kepentingan bersama diantara para anggotanya.4 

                                                             
1
 George Ritzer, Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan 

Terakhir Postmodern (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), h. 145 
2 George Ritzer dan Douglas J.Goodman, Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik 

Sampai Perkembangan Terakhir Teori Sosial Postmodern (Jogjakarta : Kreasi Wacana), h. 92 
3
 Doyle Paul Johson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 

1994), h.181 
4
 Soedijati, Solidaritas dan Masalah Kelompok Waria, (Bandung : UPPm STIE Bandung, 

1995), h. 12 
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Sedangkan bila mengacu kembali pada penjelasan solidaritas yang 

dikemukakan Emile Darkheim yakni solidaritas adalah perasaan saling percaya antara 

para anggotanya dalam suatu kelompok atau komunitas. Kalau orang saling percaya 

maka mereka akan menjadi satu, membentuk sebuah persahabatan, menjadi saling 

hormat-menghormati, menjadi terdorong untuk bertanggung jawab dan 

memperhatikan kepentingan sesamanya.5 

Solidaritas adalah sebutan lain untuk cinta kasih yang menggerakkan kaki, 

tangan, hati, barang-barang jasmani, bantuan dan pengorbanan terhadap 

penderitaan, bahaya, kemalangan, bencana, penindasan, atau kematian vang 

dialami oleh orang lain atau seluruh rakyat.
6
 Durkheim membedakan dua tipe 

solidaritas sosial, perbedaan keduanya bersifat evolusionistis dalam arti bahwa 

yang kedua adalah perkernbangan dari yang pertama. Corak yang pertama adalah 

solidaritas mekanis, yaitu solidaritas yang didukung oleh persamaan dari individu-

individu. Dengan kata lain, solidaritas terjadi karena diferensiasi atau perbedaan 

antara individu-individu masih sangat terbatas. Kedua adalah solidaritas organis, 

terwujud justru berkembangnya diferensiasi.
7
 Solidaritas organik merupakan 

solidaritas yang didasarkan atas perbedaan-perbedaan, solidaritas ini muncul 

akibat timbulnya pembagian kerja yang makin besar, solidaritas ini didasarkan 

atas tingkat ketergantungan yang sangat tinggi. Sedangkan yang dimaksud dengan 

solidaritas mekanik adalah bahwa solidaritas ini didasarkan pada tingkat 

homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan, sentiment dan sebagainya. 

                                                             
5
 Soedijati, Solidaritas dan Masalah Kelompok Waria, (Bandung : UPPm STIE Bandung, 

1995), h. 25 
6 Jon Sabrina dan Juan Hernandes, Teologi Solidaritas (Yogyakarta: Kasunius, 1989), h.7. 
7
 Taufik Abdullah dan A. C. Van Der Leeeden, Durkheim dan Pengantar Sosiologi 

Moralitas (Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986), h. 13. 
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B. Sejarah Solidaritas Perempuan 

Solidaritas Perempuan (SP) – Women’s Solidarity for Human Rights, 

merupakan organisasi feminis yang didirikan pada 10 Desember 1990.  Lebih dari 

25 tahun, SP bekerja bersama perempuan akar rumput dengan visi  untuk 

mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, berlandaskan prinsip-prinsip 

keadilan, kesadaran ekologis, menghargai pluralisme dan anti kekerasan yang 

didasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara di mana 

keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, 

ekonomi dan politik secara adil. 

Hingga 2015, Solidaritas Perempuan (SP) memiliki 781 anggota 

(perempuan dan laki-laki) berasal dari komunitas akar rumput, aktivis, akademisi 

maupun mahasiswa, yang tersebar di seluruh Indonesia. Bersama-sama merajut 

kekuatan perempuan untuk melakukan perlawanan terhadap segala bentuk 

penindasan terhadap perempuan dan merebut kedaulatan perempuan dalam 

berbagai konteks. SP memiliki 11 Komunitas/Cabang di 9 Provinsi yang bekerja 

langsung bersama  5.771 perempuan akar rumput untuk membangun dan 

memperkuat gerakan dalam merebut kembali kedaulatan perempuan atas hidup 

dan kehidupannya.
8
 

Di penghujung tahun 1980-an penggusuran dan perampasan di banyak 

tempat itu, kemudian memunculkan berbagai kelompok solidaritas untuk massa 

rakyat yang tergusur dan terampas hak-hak dasariahnya. Di antaranya, adalah 

Kelompok Perempuan untuk Solidaritas Badega (KPSB) yang mengadakan 

                                                             
8
 http://www.solidaritasperempuan.org/tentang-sp/profil-solidaritas-perempuan/ diakses 

20 Februari 2019 

http://www.solidaritasperempuan.org/tentang-sp/profil-solidaritas-perempuan/
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demonstrasi ke DPR untuk mendukung perjuangan rakyat petani Badega - 

Purwakarta. Bersamaan waktu dengan berdirinya kelompok tersebut, juga lahir 

Kelompok Kerja Solidaritas Perempuan (KSP) yang melakukan investigasi dan 

pembelaan kasus-kasus Pulau Panggung-Lampung dan Sugapa-Papua tahun 1989. 

Pada waktu itu, kelompok solidaritas tersebut hadir secara spontan dengan 

struktur organisasi yang sederhana, bersifat sementara dan lebih banyak 

dibimbing oleh spirit voluntarisme (kesukarelaan). Bentuk aktivitasnya meliputi 

mulai dari pengumpulan fakta-fakta di lapangan hingga melancarkan aksi-aksi 

protes secara terbuka. Fokus sasarannya secara umum diarahkan pada satu agenda 

utama pada waktu itu: penguatan perjuangan rakyat untuk merebut kembali tanah-

tanah garapannya. 

Pada akhirnya disadari bahwa aksi organisasi yang seperti itu sifatnya 

spontan, jangka pendek, dan terbatas. Hal tersebut merupakan bagian dari 

permasalahan besar yang harus diatasi. Telah terbukti bahwa aksi yang sifatnya 

spontan tidak akan membawa hasil yang signifikan. Permasalahan penggusuran, 

kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM memiliki dimensi yang 

sangat kompleks dan bercorak struktural. Untuk alasan itulah, pada tanggal 10 

Desember 1990 KSP yang terdiri dari Ati Nurbaiti Karta Hardimadja, Darmiyanti 

Muchtar, Gracia Tjita Andangsedjati, Nursyahbani Katjasungkana, Taty 

Krisnawaty, Veronica Indriani, dan Wardah Hafidz bersama dengan beberapa 

sahabat perempuan mendirikan sebuah organisasi yang disebut dengan Yayasan 

Solidaritas Perempuan.
9
 Susunan Dewan Pengurus 1990 – 1993, terdiri dari Ati 

                                                             
9
 Sebagian disarikan dari Buku Putih Solidaritas Perempuan Oleh Tati Krisnawaty, 2000 
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Nurbaiti (Ketua), Nursyahbani Katjasungkana (Wakil Ketua), Gracia Tjita A. 

Sedjati (Bendahara), Tati Krisnawaty (Sekretaris merangkap Koordinator 

Program). Program dari yayasan ini adalah pengembangan institusi yayasan dan 

pengembangan hak asasi perempuan. Dan citacitanya adalah untuk mencapai 

masyarakat yang demokratis dan egaliter. 

C. Perempuan dalam Kajian Teori Gender 

Istilah gender dalam masyarakat secara umum selalu diidentikkan dengan 

perempuan. Seakan-akan gender itu hanya menyangkut perempuan. Pandangan ini 

sangat keliru dalam memahami istilah gender tersebut. Demikian halnya hukum 

Islam selalu dijadikan sebagai objek pembahasan dalam masalah gender. Isu 

gender ini menjadi perbincangan dan perdebatan mengenai status, peranan, dan 

kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam instansi pemerintahan 

maupun dalam organisasi-organisasi soail kemasyarakat.  

Dalam hukum Islam yang kaitannya dengan isu gender ini yang banyak 

dikritisi oleh kaum perempuan dan para peneliti tentang gender ini yakni masalah 

kewarisan dan kesaksian. Mereka memandang bahwa status, peranan, dan 

kesetaraan laki-laki dan perempuan tentang kewarisan dan kesaksian dalam 

hukum Islam tidak memperlihatkan suatu keadilan bagi kaum perempuan. 

Ketidakadilan ini muncul salah satu penyebabnya masyarakat banyak melupakan 

kehidupan antara Nabi Muhammad saw dan istrinya Sitti Khadijah.
10

 

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menjelaskan bahwa status dan 

peranan perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum 

                                                             
10

 Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, Khadijah Sosok Perempuan Karier Sukses 

―Bedah Wacana Gerakan Feminisme dalam Islam‖ (Cet. II; Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), h.7-

11. 
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sebagai mitra sejajar dengan laki-laki.
11

 Yang tercermin adalah sedikitnya jumlah 

perempuan yang menempati posisi penting dalam pemerintahan, dalam badan 

legislatif, dan dalam berbagai organisasi kemasyarakatan. Walaupun diakui bahwa 

kini orang nomor satu dalam pemerintahan di Indonesia adalah dari kaum 

perempuan.  

Hadis-hadis tentang gender dalam pembahasan ini adalah menyangkut 

kepemimpinan perempuan. Menyangkut kepemimpinan perempuan, baik di 

kalangan rumah tangga maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 

senantiasa menjadi topik dalam pembicaraan pada diskusi atau seminar. Hadis 

yang membahas tentang hal tersebut dapat dilihat hadis berikut ini: 

ةٍََّّثَُاَحَد َّ ًَ َّبكَِهِ ُ َّاللَّ  ََّفَعََُيِ َّنقَدَْ َّقاَلَ َّبكَْرَةَ َّأبَيِ ٍْ َّعَ ٍِ َّانْحَسَ ٍْ َّعَ َّعَىْفٌ ثَُاَ َّحَد  َّانْهَيْثىَِ ٍُ َّبْ ٌُ ا ًَ عُثْ

َّصَهً  ِ َّاللَّ  َّرَسُىلِ ٍْ َّيِ عْحهَُا ًِ َّبأِصَْحَابََِّّسَ َّأنَْحَقَ ٌْ َّأَ َّكِدْتُ َّيَا َّبعَْدَ مِ ًَ َّانْجَ َّأيَ اوَ َّوَسَه ىَ َّعَهيَْهِ ُ اللَّ 

َّيََّانَّْ َّقدَْ َّفاَرِسَ َّأهَْمَ  ٌ َّأَ َّوَسَه ىَ َّعَهيَْهِ ُ َّاللَّ  َّصَهً  ِ َّاللَّ  َّرَسُىلَ َّبهَغََ ا  ً َّنَ َّقاَلَ َّيَعَهُىْ َّفأَقُاَجِمَ مِ ًَ ه كُىاَّجَ

َّيفُْهحََِّقىَْوٌَّوَن ىْاَّأيَْرَهُىَّْايْرَأةَ َّ ٍْ ُْثََّكِسْرَيَّقاَلََّنَ  عَهيَْهِىَّْبِ

Artinya:  

Dari Bakrah diriwayatkan bahwa ketika Nabi mendengar bahwasanya 

Kaisar Persia diganti dengan perempuan maka Nabi bersabda: “Tidak 

akan sukses suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan.
12

  

Dilihat dari sisi sanad, hadis tentang larangan kepemimpinan politik 

perempuan dapat dinilai shahih. Tapi meskipun hadis larangan kepemimpinan 

politik perempuan dapat dinilai shahih, ternyata masih berpeluang untuk 

didiskusikan. Di kalangan ulama, terdapat para ulama yang tidak sepakat terhadap 

pemakaian hadis tersebut bertalian dengan masalah perempuan dan politik. Jika 

                                                             
11 Republik Indonesia, Tap MPR No. IV/1999 tetang GBHN 1999-2004 Bab II tentang 

KondisiUmum (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 12. 
12

 Sahih Bukhari Kitab al-Maghazim, bab kitab al-Nabi ila kisra wa Qaishar no 4073). 
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ditelaah lebih lanjut, maka hadis tersebut mengandung pengertian bayan al-

waqi’ atau pengungkapan fakta realitas yang berkembang pada saat itu, dan tidak 

dimaksudkan sebagai sebuah ketentuan syariat bahwa syarat pemimpin harus laki-

laki.
13

 

Cukup banyak teori yang dikembangkan oleh para ahli, terutama kaum 

feminis, untuk memperbincangkan masalah gender, tetapi dalam kesempatan ini 

akan dikemukakan beberapa saja yang dianggap penting dan cukup populer:  

1. Teori Fungsional-Struktural 

Masalah structure of social systems memiliki makna formal dan substantif. 

Dalam makna formal, struktur terdiri dari dua hal; pertama, unit-unit atau unsur-

unsur yang saling berhubungan, kedua patterned relations (hubungan-hubungan 

yang terpola) antar satu unit dengan unit lain seperti organ-organ tubuh yang 

berbeda-beda dalam sebuah struktur bio-organik.
14

 Konsep fungsi dan struktur ini 

sering digunakan dalam kajian ilmu biologi dan ilmu sosial. Namun para ilmuwan 

memberikan pengakuan bahwa konsep ―fungsi‖ memiliki tingkat kerumitan dan 

kesulitan yang lebih dibanding dari ―struktur‖ dan karena itu perhatian mereka 

berlebih pada masalah fungsi dibanding dengan struktur.
15

Setiap unit dalam 

sebuah struktur memiliki partisipasi secara fungsional semisal unit tangan, unit 

kepala, unit badan, unit kaki. Dalam sistem sosial dikenal konsep ―unit minimum 

dan relasi minimum‖. Unit minimum dalam struktur sosial dilihat dari partisipasi 

                                                             
13

 Hamim Ilyas, Perempuan, hlm. 287-288 
14

 Parsons, Talcott, ―A Functional Theory of Change”, dalam Amitai Etzioni dan Eva 

Etzioni-Halevy, Social Change: Sources, Pattern, and Consequences, (New York: Basic Books, 

INC, 1973), h. 74-75. 
15

 Levy, Marion J., ―Functional Analysis‖ dalam W. Allen Wallis, (eds.), International 

Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 6, (New York: The Macmillan Company & Free Press), 

h. 22. 
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peran seseorang dalam unit fungsional, sedangkan relasi minimum dilihat dari 

saling interaksi yang terpola dengan unit yang lain, sebaliknya, unit-unit lain 

berinteraksi kepadanya. Bagian yang tak terpisahkan dari ―hubungan yang 

terpola‖ adalah norma. Sebagai unit fungsional, setiap unit dari sistem sosial di 

dalam dirinya memuat ―harapan-harapan‖ (expectations) yang diemban olehnya 

terkait dengan apa yang selayaknya dikerjakan dan apa yang tidak layak, apa yang 

sepantasnya dikerjakan dan apa yang tidak pantas, apa seharusnya dikerjakan dan 

apa yang tidak dilakukan. Norma dalam arti luas mencakup hal-hal yang bersifat 

universal baik bersumber dari agama atau adat istiadat atau kebijakan lokal atau 

faham falsafah maupun normanorma yang berlaku khusus untuk suatu lembaga 

tertentu. 

2. Teori Feminis 

Dalam dua dekade terakhir kelompok feminis memunculkan beberapa 

teori yang secara khusus menyoroti kedudukan perempuan dalam kehidupan 

masyarakat. Feminis berupaya menggugat kemapanan patriarki dan berbagai 

bentuk stereotip jender lainnya yang berkembang luas di dalam masyarakat.
16

 

Pandangan feminis terhadap perbedaan peran gender laki-laki dan 

perempuan secara umum dapat dikategorikan kepada tiga kelompok seperti 

berikut: 

a. Feminisme Liberal 

b. Feminisme Marxis-Sosialis 

c. Feminisme Radikal 

                                                             
16 Lips, Hilary M. (1993).  Sex and Gender: An Introduction. London: Myfield Publishing 

Company 
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D. Perempuan Dalam Bidang Politik Menurut Perspektif Islam 

Dalam analisa politik moderen partisipasi politik merupakan suatu 

masalah yang penting, yang akhir-akhir ini banyak pelajari dan diteliti dalam 

hubungannya dengan perempuan. Partisipasi politik secara umum didefinisikan 

sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk kut serta secara aktif 

dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara 

langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public 

policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam 

pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai politik 

atau kelompok kepentingan, menjadi anggota parlemen, mengadakan hubungan 

contacting dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. 

Di negara-negara demokratis, pemikiran yang mendasari konsep 

partisipasi politik tidak lain adanya kedaulatan ada di tangan rakyat yang 

melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta 

masa depan masyarakat dan untuk menentukan orang-orang yang memegang 

tampuk pimpinan (baik tingkat lokal, regional maupun nasional) untuk masa 

berikutnya. 

Partisipasi politik dapat bersifat otonom (autonomous participation) dan 

yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain (mobilized participation), 

bersifat sukarela tanpa paksaan atau tekanan (di negara barat) dan melalui paksaan 

(di negara komunis), yang mencakup kegiatan yang bersifat positip dan yang 

bersifat destruktif. 
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Sistem pemilu merupakan sarana paling awal untuk menentukan 

partisipasi (keterwakilan) yang dikehendaki.
17

 Partisipasi di sini diartikan adalah 

pemberian peluang kepada pemilih untuk menggarisbawahi kehendak politiknya 

dengan cara dapat memilih partai atau individu. Konkretnya, hal ini berkaitan 

dengan alternatif sistem distrik pluralitas-mayoritas versus system proporsional 

atau sistem proporsional berwakil banyak. Tolok ukur partisipasi adalah 

kemampuan suatu sistem pemilu dalam memberikan peluang kepada pemilih 

untuk memilih individu, oleh karenanya stelsel daftar tertutup (atau stelsel daftar 

baku) kerap dinilai sebagai masalah besar karena akan membawa dampak yang 

substansial terhadap karakteristik pemerintahan yang dihasilkan sesudahnya.
18

 

Pada dasarnya sistem pemilu dirancang untuk melaksanakan tiga tugasm 

pokok.
19

 Pertama, menerjemahkan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilu 

menjadi kursi di parlemen. Kedua, sistem pemilu bertindak sebagai wahana 

penghubung yang memungkinkan rakyat dapat menagih tanggung jawab atau janji 

wakil-wakil rakyat yang telah terpilih. Ketiga, sistem pemilu mendorong pihak-

pihak yang bersaing pengaruh supaya melakukannya dengan cara yang tidak 

sama. Sedangkan menurut Dieter Nohlen ―seorang pakar pemilu dunia― 
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 Robert Scigliano, “Representation‖, dalam Seymour Martin Lipset (ed.), The 

Encyclopedia of Democracy, Volume III, (Washington D.C. : Congressional Quarterly Inc, 1995), 

h. 1054- 1055. 
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 Kevin R. Evans, ―Sistem Baru, Suasana Baru : Pemilu 1999 yang Dinanti‖, dalam Julia 

I. Suryakusuma, Almanak Parpol Indonesia Pemilu 1999, (Jakarta : Almanak Parpol 

Indonesia,1999), h. 12-15. 
19

 Andrew Reynolds, “Merancang Sistem Pemilihan Umum‖, dalam Ikrar Nusa Bhakti 

dan Riza Sihbudi (eds.), Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat : Belajar dari Kekeliruan Negara- 

Negara Lain, (Bandung : Mizan, 2001), h. 101-102. 
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merancang sistem pemilu memiliki 6 misi, yaitu keterwakilan, konsentrasi, 

efektifitas, partisipasi, mudah, dan legitimasi.
20

 

Sistem pemilu dikenal ada tiga kelompok utama, yaitu system pluralitas-

mayoritas, semi-proporsional, dan perwakilan proporsional. Perdebatan tentang 

sistem pemilu di Indonesia, umumnya didominasi perdebatan apakah Indonesia 

akan menganut sistem distrik (pluralitasmayoritas), ataukah akan menganut sistem 

perwakilan proporsional. Perdebatan ini terjadi karena tidak terdapat makna yang 

sama tentang apa yang dimaksud dengan perwakilan (representation). Setidaknya 

ada dua pandangan yang saling bertolak belakang. Pandangan pertama kerap 

ditafsirkan terkait dengan pandangan yang dikemukakan oleh kelompok yang 

mendukung pelaksanaan pemilihan umum dengan sistem proporsional. Sedangkan 

pandangan kedua umumnya dikaitkan dengan para pendukung yang 

menganjurkan dilaksanakannya pemilihan umum dengan sistem non-proporsional 

atau lebih dikenal dengan sistem distrik.
21

 

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Alah SWT di tanah Arab 

pada abad VII, termasuk agama-agama Semitik/ Abrahamis Religion (Yahudi, 

Kristen, dan Islam).
22

 Dalam tradisi bangsa-bangsa Semit, kaum lelaki selalu 

dianggap sebagai mahluk superior, bahkan Tuhan-pun dibayangkan dalam wujud 

lelaki, sehingga menjadikan budaya patriarkal sangatlah kuat. Padahal jika 

ditelaah lebih dalam, sesungguhnya tradisi tersebut sangatlah bertentangan 
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 Pipit Rochijat Kartawidjaja, Catatan Atas Pemilu Legislatif 2004, (Jakarta : Inside, 

2004), h. 80-82. 
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 Umaruddin Masdar et al, Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik, 
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dengan apa yang telah digariskan oleh Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad. 

Jadi dapat dikatakan bahwa mengenai persoalan boleh-tidaknya perempuan 

beraktifitas dalam sektor publik, sepenuhnya merupakan perbedaan dalam tafsir 

terhadap teks-teks keagamaan. Menurut buku Argumentasi Kesetaraan Gender 

karangan Dr. Nasarrudin Umar menyebutkan bahwa perbedaan perempuan dan 

laki-laki hanya sebatas dalam ajaran yang bersifat ibadah (ubudiyah), bukan 

dalam hal pergaulan social kemasyarakatan (muamalah).
23

 Lebih lanjut, menurut 

Islam, politik (al siyasah) dirumuskan sebagai cara mengatur urusan kehidupan 

bersama untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Jadi politik adalah 

ruang maha luas, seluas ruang kehidupan itu sendiri. Ia muncul dalam ruang 

domestik maupun publik, kultural maupun struktural, personal dan komunal. Tapi 

penyebutan politik dalam pikiran banyak orang telah menyempit menjadi istilah 

politik praktis, politik struktural, perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri atau 

sebagian orang dan sesaat, bukan untuk kepentingan masyarakat luas dan masa 

depan yang panjang.
24

  

Jika titik tolaknya dari wacana yang demikian, maka posisi perempuan sangat 

strategis. Di sektor publik, perempuan juga harus diberi peran yang cukup, baik di 

wilayah politik, hukum, ekonomi, dan lain-lain. Sebagian masyarakat mungkin masih 

berasumsi bahwa bangkitnya peranan perempuan muslim dalam dunia publik baru 

terjadi di zaman kemerdekaan. Ini merupakan pandangan yang salah. Perjuangan 

perempuan Islam telah berusia cukup lama dengan bukti adanya Al-Qur'an yang 

mengisahkan beberapa perempuan, diantaranya dalam surat Al-Naml ayat 23: 
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Terjemahnya: 

“Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah 

kaumnya dan dia dianugrahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana 

yang besar”.25 

 

Ayat ini telah mengisyaratkan bahwa ada seorang perempuan yang sangat 

cakap dalam memegang kekuasaan, dia adalah Ratu Bilqis. Ini terbukti dalam sejarah 

dikisahkan bahwa dia mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman. Dalam menyikapi hal 

tersebut, dia tidak langsung memutuskan apa solusi yang diambil, tapi Ratu tersebut 

memusyawarahkannya dengan para menteri dan staf ahlinya. Setelah musyawarah, 

ditemukanlah suatu solusi yang sangat bijaksana sehingga mereka yang hadir di situ 

menerima dengan lapang dada. 

Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam 

dalam kaitan dengan hakhak politik kaum perempuan adalah yang tertera dalam 

surah Al-Taubah ayat 71: 

                         

                  

            

 

Terjemahnya : 

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka 

(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh 

(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan 

shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. 
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mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

 

Gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antarlelaki dan 

perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat 

menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Kata awliya', 

dalam pengertiannya, mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan, sedang 

pengertian yang dikandung oleh "menyuruh mengerjakan yang ma'ruf" mencakup 

segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) 

kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan Muslimah 

hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing 

mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang 

kehidupan.
26

 Keikutsertaan perempuan bersama dengan lelaki dalam kandungan 

ayat di atas tidak dapat disangkal, sebagaimana tidak pula dapat dipisahkan 

kepentingan perempuan dari kandungan sabda Nabi Muhamad saw.: Barangsiapa 

yang tidak memperhatikan kepentingan (urusan) kaum Muslim, maka ia tidak 

termasuk golongan mereka. Kepentingan (urusan) kaum Muslim mencakup 

banyak sisi yang dapat menyempit atau meluas sesuai dengan latar belakang 

pendidikan seseorang, tingkat pendidikannya. Dengan demikian, kalimat ini 

mencakup segala bidang kehidupan termasuk bidang kehidupan politik.
27

 

Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap lelaki maupun perempuan 

memiliki hak tersebut, karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang 

dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam bidang 
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kehidupan bermasyarakat —termasuk dalam bidang politik. Bahkan sebaliknya, 

sejarah Islam menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam berbagai 

bidang kemasyarakatan, tanpa kecuali. Sementara, pakar agama Islam menjadikan 

bay'at para perempuan itu sebagai bukti kebebasan perempuan untuk menentukan 

pilihan atau pandangannya yang berkaitan dengan kehidupan serta hak mereka. 

Dengan begitu, mereka dibebaskan untuk mempunyai pilihan yang berbeda 

dengan pandangan kelompokkelompok lain dalam masyarakat, bahkan terkadang 

berbeda dengan pandangan suami dan ayah mereka sendiri.
28

 

Harus diakui bahwa ada sementara ulama yang menjadikan firman Allah 

dalam surah Al-Nisa' ayat 34, Laki-laki adalah pemimpin perempuan, sebagai 

bukti tidak bolehnya perempuan terlibat dalam persoalan politik. Karena kata 

mereka kepemimpinan berada di tangan lelaki, sehingga hak-hak berpolitik 

perempuan pun telah berada di tangan mereka. Pandangan ini bukan saja tidak 

sejalan dengan ayat-ayat yang dikutip di atas, tetapi juga tidak sejalan dengan 

makna sebenarnya yang diamanatkan oleh ayat yang disebutkan itu. 

Kalau kita kembali menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan 

pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam 

membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para wanita boleh bekerja 

dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri 

atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama 

pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama 

mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-
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dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Secara 

singkat, dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan yaitu 

bahwa "perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut 

membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut". 

Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada 

masa kini telah ada pada masa Nabi saw. Namun, sebagaimana telah diuraikan di 

atas, ulama pada akhirnya menyimpulkan bahwa perempuan dapat melakukan 

pekerjaan apa pun selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu 

membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. 

Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang, 

termasuk kaum wanita, mereka mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki 

jabatan jabatan tertinggi. Hanya ada jabatan yang oleh sementara ulama dianggap 

tidak dapat diduduki oleh kaum wanita, yaitu jabatan Kepala Negara (Al-Imamah 

Al-'Uzhma) dan Hakim. Namun, perkembangan masyarakat dari saat ke saat 

mengurangi pendukung larangan tersebut, khususnya menyangkut persoalan

kedudukan perempuan sebagai hakim. 

Kedudukan perempuan dalam struktur sosial sangat memprihatinkan, 

khususnya pada masa pra Islam. Perempuan dipandang sebagai obyek seks kaum 

laki-laki sekaligus sebagai beban sosial dalam masyarakat. Hal itu dikarenakan 

perempuan dianggap tidak produktif dalam mengangkat kesejahteraan keluarga, 

bahkan sebaliknya dianggap sebagai beban dalam bidang ekonomi. Akibatnya, 

terjadi diskriminasi terhadap perempuan dalam pergaulan, disingkirkan dengan 

membunuhnya. 
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Perubahan terjadi setelah Islam datang dengan menempatkan perempuan 

sebagai anggota masyarakat yang mulia, memberi fungsi, baik secara individu 

maupun sebagai anggota masyarakat. Walaupun tidak secara rinci fungsi tersebut, 

tetapi secara kultural perempuan berpeluang untuk menempati kedudukan yang 

strategi dalam segala aspek kehidupann termasuk dalam sosial politik. Ungkapan 

al-Qur‟an tentang perempuan memang hampir semuanya dalam bentuk 

kedudukan sebagai obyek (maful bih) dan umumnya menjadi pihak ketiga 

(gaibah), sedang kaum laki-laki lebih banyak berkedudukan sebagai faildan pihak 

kedua (mukhatab). Meskipun demikian, tidak berarti al-Quran mentolirir adanya 

struktur sosial berdasarkan jenis kelamin.
29

 

Di Indonesia, dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) ke 

dalam Undang-Undang (UU) yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan 

Umum (PEMILU) tahun 2004, memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk 

ikut melibatkan diri dalam kancah politik. Hal ini semakin memberi peluang yang 

begitu luas bagi perempuan untuk meningkatkan perannya dalam masyarakat, 

terutama pada Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan 

untuk menempakan satu pasal dari Undang-Undang terebu khusus keterwakilan 

perempuan untuk menduduki jabatan strategi dipemerintahan. Secara khusus 

perempuan diberi hak untuk terlibat dalam berbagao aktifitas dimasyarakat baik 

politik ataupun yang lainnya, sehingga berhak untuk memilih maupun dipilih, 

termasuk alam keanggotaanya dalam sebuah partai politik telah ditetapkan dan 

diakui, seperti yang tergambar dalam Hak-Hak Azasi manusia yang diterbitkan 
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oleh Kementrian Penerangan RI. Sejak tahun 1952 pada pasal 21 ayat 1 dan 2, 

mengemukakan bahwa setiap orang turut serta dalampemerintahan negerinya 

sendiri, baik secara langsung maupun perantaraan wakil-wakil yang dipilih 

dengan bebas. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat 

dalam jabatan politik.
30 

Karena itu, perempuan perlu meningkatkan kemampuan yang dimiliki, dan 

melibatkan diri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh 

masyarakat, sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat. Islam memandang, 

seluruh aktifitas manusia dinilai sebagai tugas-tugas kewajiban yang terkait 

dengan kemampuan manusia, dan tugas-tugas itu menjadi wajib bagi orang-orang 

yang mampu memenuhinya, karena Allah tidak akan memaksa seseorang kecuali 

sesuai dengan kemampuannya. Demikian pula dengan aksi-aksi politik, yang 

dipandang sebagai tugas dan kewajiban, sehingga dapat diklasifikasikan menjadi 

kewajiban individu sebagaimana jihad, jabatan pemerintahan, dan amar ma‟ruf 

nahi munkar. Laki-laki dan perempuan adalah pasangan yang setara, saling 

berbagi tanggungjawab atau tugas, guna menjalankan peran sosialnya dalam 

masyarakat.
31
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E. Partai Gerindra 

1. Sejarah Partai Gerindra 

Partai Gerindra merupakan salah satu partai yang berasaskan nasional 

religius. Partai Gerindra dibentuk pada tanggal 6 Februari 2008. Kemunculan 

partai Gerindra di tengah-tengah masyarakat Indonesia menjadikan dunia 

perpolitikan tanah air menjadi penuh warna. Sebagai partai baru keikutsertaannya 

yang pertama pada pemilu tahun 2009, partai Gerindra mendapatkan suara yang 

cukup signifikan. 
32

 

Sejarah terbentuknya Partai Gerindra, bukan merupakan sebuah 

kesengajaan. Bermula dari dalam sebuah perjalanan menuju Bandara Soekarno-

Hatta, terjadi obrolan antara intelektual muda Fadli Zon dan pengusaha Hashim 

Djojohadikusumo. Ketika itu, November 2007, keduanya membahas politik 

terkini, yang menurut mereka sudah jauh dari nilai-nilai demokrasi sesungguhnya, 

demokrasi sudah dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan 

memiliki kapital besar. Akibatnya, rakyat hanya jadi alat, bahkan, siapapun yang 

tidak memiliki kekuasaan ekonomi dan politik akan dengan mudah jadi korban. 

Kebetulan, salah satu korban itu adalah Hashim sendiri. Dia diperkarakan ke 

pengadilan dengan tudingan mencuri benda-benda purbakala dari Museum Radya 

Pustaka, Solo, Jawa tengah. ―Padahal Pak Hashim ingin melestarikan benda-

benda cagar budaya,― kata Fadli mengenang peristiwa itu. Bila keadaan seperti itu 

dibiarkan, negara hanya akan diperintah oleh para mafia. Fadli Zon lalu mengutip 
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kata-kata politisi Inggris abad kedelapan belas, Edmund Burke: ―The only thing 

necessary for the triumph [of evil] is for good men to do nothing.” 

Dalam terjemahan bebasnya, ―kalau orang baik-baik tidak berbuat apaapa, 

maka para penjahat yang akan bertindak.‖ terinspirasi oleh katakata tersebut, 

Hashim pun setuju bila ada sebuah partai baru yang memberikan haluan baru dan 

harapan baru. Tujuannya tidak lain, agar negara ini bisa diperintah oleh manusia 

yang memerhatikan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan golongannya 

saja. Sementara kondisi yang sedang berjalan, justru memaksakan demokrasi di 

tengah himpitan kemiskinan, yang hanya berujung pada kekacauan. Gagasan 

pendirian partai pun kemudian diwacanakan di lingkaran orang-orang Hashim dan 

Prabowo. 
33

Rupanya, tidak semua setuju. Ada pula yang menolak, dengan alasan 

bila ingin ikut terlibat dalam proses politik sebaiknya ikut saja pada partai politik 

yang ada. Kebetulan, Prabowo adalah anggota Dewan Penasihat Partai Golkar, 

sehingga bisa mencalonkan diri maju menjadi ketua umum. Namun, ketika itu 

Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla adalah wakil presiden mendampingi 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ―Mana mau Jusuf Kalla memberikan 

jabatan Ketua Umum Golkar kepada Prabowo?‖ kata Fadli. Setelah perdebatan 

cukup panjang dan alot, akhirnya disepakati perlu ada partai baru yang benar-

benar memiliki manifesto perjuangan demi kesejahteraan rakyat. Untuk 

mematangkan konsep partai, pada 23 Desember 2007, di sebuah rumah yang 

menjadi markas IPS (Institute for Policy Studies) di Bendungan Hilir, 

berkumpulah sejumlah nama. Selain Fadli Zon, hadir pula Ahmad Muzani, M. 
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Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi dan Haris Bobihoe. 

Mereka membicarakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) 

partai yang akan dibentuk. ―Pembahasan dilakukan siang dan malam,‖ kenang 

Fadli. Karena padatnya jadwal pembuatan AD/ART, akhirnya fisik Fadli ambruk 

juga. Lelaki yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif di IPS ini harus dirawat di 

rumah sakit selama dua minggu. Fadli tidak tahu lagi bagaimana kelanjutan partai 

baru ini, bahkan dia merasa pesimistis bahwa gagasan pembentukan partai baru 

itu akan terus berlanjut. Namun diluar dugaan, ketika Hashim dating menjenguk 

di rumah sakit, Hashim tetap antusias pada gagasan awal untuk mendirikan partai 

politik. Akhirnya, pembentukan partai pun terus dilakukan secara maraton. 

Hingga akhirnya, nama Gerindra muncul, diciptakan oleh Hashim sendiri. 

Sedangkan lambang kepala burung garuda digagas oleh Prabowo Subianto. 

Pembentukan Partai Gerindra terbilang mendesak. Sebab dideklarasikan 

berdekatan dengan waktu pendaftaran dan masa kampanye pemilihan umum, 

yakni pada 6 Februari 2008. Dalam deklarasi itu, termaktub visi, misi dan 

manifesto perjuangan partai, yakni terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia 

yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan 

berketuhanan yang berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam 

pembukaan UUD NRI tahun 1945. Budaya bangsa dan wawasan kebangsaan 

harus menjadi modal utama untuk mengeratkan persatuan dan kesatuan. Sehingga 

perbedaan di antara kita justru menjadi rahmat dan menjadi kekuatan bangsa  

indonesia. Namun demikian mayoritas rakyat masih berkubang dalam 

penderitaan, sistem politik kita tidak mampu merumuskan dan melaksanakan 
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perekonomian nasional untuk mengangkat harkat dan martabat mayoritas bangsa 

indonesia dari kemelaratan. Bahkan dalam upaya membangun bangsa, kita 

terjebak dalam sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar telah memporak-

porandakan perekonomian bangsa, yang menyebabkan situasi yang sulit bagi 

kehidupan rakyat dan bangsa. Hal itu berakibat menggelembungnya jumlah rakyat 

yang miskin dan menganggur. Pada situasi demikian, tidak ada pilihan lain bagi 

bangsa indonesia ini kecuali harus menciptakan suasana kemandirian bangsa 

dengan membangun sistem ekonomi kerakyatan. Nah, dari situlah Partai Gerindra 

terpanggil untuk memberikan pengabdiannya bagi bangsa dan negara serta 

bertekad memperjuangkan kemakmuran dan keadilan di segala bidang. 

2. Arti dan Lambang Partai Gerindra 

Memberi nama partai politik gampang-gampang susah. Karena nama 

partai berkaitan dengan persepsi yang akan diingat oleh masyarakat selaku 

konstituen. Sebelum nama Gerindra muncul, para pendiri partai ini seperti 

Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, Fadli Zon dan Muchdi Pr juga 

harus memikirkan nama yang tepat. Ketika itu di Bangkok, Thailand, mereka 

berkumpul untuk acara Sea Games Desember 2007, demi mendukung tim 

Indonesia, terutama polo dan pencak silat yang berhasil lolos untuk 

dipertandingkan di sana. Kebetulan Prabowo adalah ketua IPSI (Ikatan Pencak 

Silat Seluruh Indonesia).
34

 Namun ajang kumpul-kumpul tersebut kemudian 

dimanfaatkan untuk membahas nama dan lambang partai. Nama partai harus 

memperlihatkan karakter dan ideologi yang nasionalis dan kerakyatan 
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sebagaimana manifesto Gerindra. tersebutlah nama ―Partai Indonesia Raya‖. 

Nama yang sebenarnya tepat, namun sayang pernah digunakan di masa lalu, yakni 

PIR (Partai Indonesia Raya) dan Parindra. ―Kalau begitu pakai kata Gerakan, jadi 

Gerakan Indonesia Raya,‖ ucap Hashim penuh semangat. Peserta rapat pun 

kemudian menyetujuinya. Selain gampang diucapkan, juga mudah diingat, 

Gerindra, begitu bila disingkat. Nah, setelah persoalan nama selesai, tinggal soal 

lambang. Lambang apa yang layak digunakan? Muncul ide untuk menggunakan 

burung garuda. Namun, ini lambang yang sudah banyak digunakan partai lain. 

apalagi simbol Pancasila yang tergantung di dada garuda, mulai dari bintang, padi 

kapas, rantai, sampai kepala banteng dan pohon beringin, sudah digunakan oleh 

partai yang ada sekarang. Untuk menemukan lambang yang tepat, Fadli Zon 

mengadakan survei kecil-kecilan. Hasilnya, sebagian masyarakat justru menyukai 

bila Gerindra menggunakan lambang harimau. Harimau adalah binatang yang 

sangat perkasa dan menggetarkan lawan bila mengaum. Namun, Prabowo 

memiliki ide lain, yakni kepala burung garuda, ya hanya kepalanya saja. Gagasan 

itu disampaikan oleh Prabowo sendiri, yang juga disetujui oleh pendiri partai yang 

lain. Maka jadilah Partai Gerindra yang kita kenal sekarang. Perpaduan antara 

nama dan lambang yang tepat, sebab keduanya menggambarkan semangat 

kemandirian, keberanian dan kemakmuran rakyat. Kepala burung garuda yang 

menghadap ke kanan, melambangkan keberanian dalam bersikap dan bertindak. 

Sisik di leher berjumlah 17, jengger dan jambul 8 buah, bulu telinga 4 buah, dan 

bingkai gambar segi lima yang seluruhnya mengandung arti hari kemerdekaan, 

17-8-1945. Dalam perjalanannya kemudian, terbukti, Gerindra mendapatkan 
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tempat di hati masyarakat, meski berusia muda. Ketika iklan kampanye gencar 

dilakukan, burung garuda dan suaranya ikut memberi latar belakang sehingga para 

penonton merasa tergugah dengan iklan tersebut. 

3. Visi dan Misi Partai Gerindra 

Seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga 

(AD/ART) Partai Gerindra pada pasal 8, yaitu menjadi Partai Politik yang mampu 

menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang 

melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, 

berkepribadian di bidang budaya dan berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang 

ekonomi. 
35

Sedangkan Untuk mewujudkan visi tersebut, Partai Gerindra 

mengemban misi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain: 

a. Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 

yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. 

b. Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada 

pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga 

bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri. 

c. Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk 

mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat. 
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d. Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan azas praduga tak 

bersalah dan persamaan hak didepan hukum serta melindungi seluruh 

warga Negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, 

agama, ras dan atau latar belakang golongan. 

e. Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu 

Legislatif dan Pemilu Presiden untuk menciptakan lapisan kepemimpinan 

nasional yang kuat disetiap tingkat pemerintahan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan  (field research) dengan 

metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan data dan informasi dari 

informan secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang 

bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai 

informan dan dianggap dapat mendukung dan menunjang dalam penulisan 

penelitian ini. 

Pendapat Moleong yang mengatakan bahwa metode kualitatif 

mengembangkan pengertian tentang individu dan kejadian dengan dengan 

mempertimbangkan konteks yang relevan. Tujuan pendekatan kualitatif adalah 

memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak 

pemahaman mendalam. Dalam hal generalisasi, pendekatan kualitatif berasumsi 

bahwa setiap individu, budaya adalah latar unik dan penting untuk mengapresiasi 

keunikan, karena itu generalisasi tergantung pada konteks.
1
 

2. Lokasi Penelitian 

Penilitian ini dilakukan di Gunung Bawakaraeng No. 45, Pisang Utara 

Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar Sulawesi Selatan. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

a. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan sosiologis adalah kajian sebuah studi penelitian untuk 

mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Menurut pandangan Hasan 

Shadily bahwa pendekatan sosiologis merupakan suatu pendekatan yang 

mempelajari tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat dan menyelidiki 

ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya.
2
  

b. Pendekatan Fenomenologis 

Pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk 

mengambarkan berbagai persoalan kehidupan yang ada, yang terjadi pada objek 

penelitian dengan memahami inti penelitian dari suatu fenomena yang terjadi. 

Dengan menenelti berbagai macam kebiasaan masyarakat setempat. 

C. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan informasi yang berasal dari pengamatan langsung 

ke lokasi penelitian dengan cara observasi atau wawancara langsung terhadap 

anggota PIRA yang berlokasi di Jl. Gunung Bawakaraeng, No. 45 Pisang Utara 

Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar 

c. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumentasi atau studi 

kepustakaan untuk melengkapi data-data primer. 
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Sumber data dibutuhkan untuk jenis penelitian kualitatif dan penelitian 

pustaka, sumber data/sampel harus disebutkan dalam penelitian kualitatif. 

Selanjutnya, baik penelitian kualitatif dan selalu membutuhkan instrumen 

penelitian.
3
 

D.  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah : 

a. Observasi  

Observasi yang dipilih pada penelitian ini yakni observasi patrisifatif. 

Peneliti memperhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakan, 

mempertanyakan kepada informan yang menarik dan mempelajari dokumen yang 

dimiliki. Yang di mana observasi atau pengamatan merupakan aktivitas 

pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.
4
 Observasi ini dilakukan 

untuk mengamati perempuan dalam  kegiatan partai gerindra di Jl. Gunung 

Bawakaraeng No. 45, Pisang Utara Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar 

Sulawesi Selatan Wawancara semi-terstruktur 

b. Wawancara 

 Penelitian ini yang mengunakan proposive sampling sehinggah penelitian 

menggunakan tehnik wawancara dalam pengumpulan data, yang Menurut Kaelan 

semi-terstruktur ini termasuk kategori in-idepth interview di mana dalam 
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pelaksanaanya lebih bebas dan terbuka dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur.
5
  

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi menurut Sugiyono adalah catatan-catan peristiwa yang telah 

lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. 

Dengan kata lain, dokumen adalah sumber informasi yang berbentuk bukan 

manusia (non human resources) menurut Nasution, baik foto maupun bahan 

statistik.
6
   

E. Instrumen Penelitian 

 Penelitian merupakan instrumen inti dalam penelitian ini. Dalam penelitian 

ini, penulis menjelaskan tentang alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan 

jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian. Alat-

alat yang digunakan dalam observasi yaitu: 

1. Alat tulis menulis: buku, pulpen, atau pensil sebagai alat untuk mencatat 

informasi yang di dapat pada saat observasi. 

2. Kamera sebagai alat untuk mengambil gambar di lapangan yaitu pada 

tempat observasi. 

F. Teknik Pengololahan Data dan Analisis Data  

Setelah data penelitian terkumpul maka dibutuhkan metode dalam analisis 

data-data hasil penelitian sehingga hasilnya mampu menjawab masalah penelitian 

yang sedang kita teliti. Oleh karena itu peneliti dalam penlitian ini menggunakan 

metode analisis data sebagai berikut : 
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1. Reduksi Data 

Penelitian akan dilakukan dengan membagi data kedalam beberapa 

kategori, sehingga data bisa lebih terpusat dan terpilah dengan baik yaitu data-data 

mengenai perempuan dalam kegiatan partai gerindra di Jalan Gunung 

Bawakaraeng No. 45, Pisang Utara Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar 

Sulawesi Selatan. Setelah data hasil penelitian terkumpul maka peneliti akan 

melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan 

pentransformasi data kasar yang diperoleh dari data penelitian.
7
  

2. Penyajian Data 

Penyajian data, penulis melakukan secara induktif, yakni menguraikan, 

setiap permasalahan, dalam pembahasan penelitian ini dengan cara pemaparan 

secara umum kemudian menjelaskan dalam pembahasan yang lebih spesifik. 

Yang dimana display data adalah penyajian dan perorganisasian data kedalam 

atau bentuk tertentu, sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh.  

3. Penarikan Kesimpulan 

Upaya penarikan kesimpulan yang dilakuakan dalam meneliti terus 

menerus-menerus selama berada di lapangan. Setelah pengumpulan data, peneliti 

mulai mencari  arti penjelasan-penjelasan. Kesimpulan itu kemudian diverifikasi 

selama penelitian berlangsung dengan cara memikir ulang dan meninjau kembali 

catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan. Selanjutnya dalam 

menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi, setiap 

kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah 
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apabila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya.
8
 Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu dilakukan 

dengan sistem dokumentatif, yaitu mengambil referensi bahan dari berbagai 

sumber-sumber yang relefan kemudian menganalisisnya sesuai dengan 

kasus/topik yang penulis angkat. Penarikan kesimpulan dari data yang telah 

direduksi dan disajikan.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

1. Sejarah Kota Makassar 

 Secara astronomis kota Makasar terletak antara 119°24‟17‟38 bujur timur 

dan 5°8‟6‟19 lintang selatan. Berdasarkan posisi geografisnya kota Makassar 

memiliki batas-batas:utara-kabupaten maros;selatn-kabupaten gowa; barat–selat 

Makassar; timur kabupaten maros. 

 Pada akhir tahun 2017, wilayah administrasi Kota Makassar terdiri dari 15 

Kecamatan, luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Mariso (1,82 km2), 

Mamajang (2,25km2), Tamalate (20,21 km2),Rappocini (9,23 km2), 

Makassar(2,52 km2), Ujung Pandang (2,63km2), Wajo (1,99 km2), Bontoala(2,10 

km2), Ujung Tanah (4,40 km2),Tallo (5,83 km2), Panakkukang (17,05 km2), 

Manggala (24,14 km2), Biringkanaya (48,22 km2), serta Tamalanrea (31,84 km2), 

dan kecamatan Kep. Sangkarrang (1,54km2). Jarak antara Ibukota Kota Makassar 

ke ibukota kecamatan: 

1, Makassar - Mariso: 4 km 

2, Makassar – Mamajang: 4 km 

3, Makassar – Tamalate: 5 km 

4, Makassar - Rappocini: 7 km 

5, Makassar - Makassar: 0 km 

6, Makassar – Ujung Pandang: 0,5 km 
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7, Makassar - Wajo: 0,6 km 

8, Makassar - Bontoala: 1 km 

9, Makassar – Ujung Tanah: 3 km 

10, Makassar - Tallo: 4 km 

11, Makassar - Panakkukang: 7 km 

12, Makassar - Manggala: 9 km 

13, Makassar – Biringkanaya: 12 km 

14, Makassar – Tamalanrea: 10 km 

15, Makassar-Kodingareng: 20 km
1
 

 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 

Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada 

saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang. 
2
 

 Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 

153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang 

berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, 

Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan 

Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya. 

                                                             
1
 Sumber : BPS Kota Makassar 2018 

2
 Sumber : BPS kota Makassar 2015 
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Batas-batas administrasi Kota Makassar adalah: 

 Batas Utara : Kabupaten Maros 

 Batas Timur : Kabupaten Maros 

 Batas Selatan : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar 

 Batas Barat : Selat Makassar  

(Sumber : BPS kota Makassar 2015) 

 Banyak orang salah kaprah menilai arti nama Makassar berasal dari kata 

„kasar‟. Padahal, sejarah penamaan Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan ini, sangat 

bernuansa islami, yakni ditandai dengan mimpi Raja Tallo ke VI di abad ke 16. 

Nama Makassar sudah disebutkan dalam pupuh 14/3 kitab Nagara 

kretagama karya Mpu Prapanca pada abad ke-14, sebagai salah satu daerah 

taklukkan Majapahit. Walaupun demikian, Raja Gowa ke-9 Tumaparisi Kallonna 
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(1510-1546) diperkirakan adalah tokoh pertama yang benar-benar 

mengembangkan kota Makassar. Ia memindahkan pusat kerajaan dari pedalaman 

ke tepi pantai, mendirikan benteng di muara Sungai Jeneberang, serta mengangkat 

seorang syahbandar untuk mengatur perdagangan. 

 Pada abad ke-16, Makassar menjadi pusat perdagangan yang dominan di 

Indonesia Timur, sekaligus menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. 

Raja-raja Makassar menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang ketat, di mana 

seluruh pengunjung ke Makassar berhak melakukan perniagaan disana dan 

menolak upaya VOC (Belanda) untuk memperoleh hak monopoli di kota tersebut. 

Masjid di Makassar (1910-1934). 

2. Aspek Geografi dan Demografi  

Kota Makassar merupakan salah satu pemerintahan kota dalam wilayah 

Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, 

sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822.  

Kota Makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 

94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah 

Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya 

Makassar.  
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Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi 

Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km2 menjadi 175,77 km2 dengan 

mengadopsi sebagian wilayah kabupaten lain yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene 

Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 

tentang Perubahan batas-batas daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten 

Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan, lingkup Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan.  

Pada perkembangan, nama Kota Makassar dikembalikan lagi berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama 

Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, hal ini atas keinginan 

masyarakat yang didukung DPRD Tk. II Ujung Pandang saat itu, serta masukan 

dari kalangan budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati hukum dan pelaku 

bisnis.  

Hingga Tahun 2013 Kota Makassar telah berusia 406 tahun sesuai 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar 

tanggal 9 Nopember 1607, terus berbenah diri menjadi sebuah Kota Dunia yang 

berperan tidak hanya sebagai pusat perdagangan dan jasa tetapi juga sebagai pusat 

kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan edu-entertainment, 

pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, simpul jasa angkutan barang dan 

penumpang baik darat, laut maupun udara. 
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B. PIRA (Perempuan Indonesia Raya) 

PEREMPUAN INDONESIA RAYA adalah organisasi sayap perempuan 

partai Gerindra, berdiri di Jakarta pada 9 Oktober 2008, setelah partai Gerindra 

berdiri. PIRA sebagai wadah sayap perempuan dibawah partai gerindra, berperan 

aktif dalam setiap proses pembangunan bangsa Indonesia, Organisasi sayap 

merupakan sebuh organisasi bagian dari partai politik yang membantu kinerja dan 

menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2008 

tentang Partai Politik, Pasal 12 huruf (j) menyatakan bahwa salah satu hak partai 

politik adalah membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik. Organisasi 

sayap sendiri menurut UU No. 2 Tahun 2008 adalah organisasi yang dibentuk 

oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap Partai Politik sesuai dengan AD dan 

ART masing-masing Partai Politik.
3
 

Organisasi sayap partai memiliki fungsi dan peran yang sangat penting 

bagi partai politik dalam upaya implementasi, sosialisasi dan diseminasi program 

dan kebijakan partai untuk lebih mengembangkan kualitas kehidupan demokrasi 

dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Organisasi sayap 

parpol dapat berupa organisasi pemuda, organisasi perempuan, organisasi buruh, 

organisasi tani, organisasi profesi, dan kelompok-kelompok rakyat terorganisasi 

sesungguhnya merupakan sumber daya-sumber daya yang harus dibina dalam 

sebuah organisasi sayap atau underbow partai, dikembangkan dan diberdayakan 

oleh partai politik sebagai instrumen penting untuk menarik simpati dan dukungan 

yang sebesar-besarnya dari segenap lapisan masyarakat yang pada gilirannya 

                                                             
3
 www.pk.sejahtera.com,). 
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mampu memenangkan partai dalam kompetisi politik secara elegan dan 

bermartabat. Simpati dan dukungan masyarakat terhadap partai seyogyanya 

direspon dan dikelola dengan baik dan serius karena simpati dan dukungan 

masyarakat adalah faktor yang menentukan bagi keberhasilan partai dalam meraih 

kemenangan, disamping faktor penentu lainnya, seperti kualitas sumber daya 

manusia, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, kejelasan visi, misi dan 

platform, serta profesionalitas dan integritas kader dan pimpinan partai 

Dalam kenyataannya, organisasi sayap atau underbow merupakan bagian 

yang tidak dapat terpisahkan dari sebuah partai politik. Organisasi sayap 

memberikan andil besar bagi partai politik baik dalam upaya implementasi, 

sosialisasi maupun diseminasi program dan kebijakan partai untuk lebih 

mengembangkan kualitas kehidupan demokrasi, serta meningkatkan kesejahteraan 

bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu peran organisasi sayap juga terbilang 

besar dalam proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik, seperti yang terjadi 

saat ini, hubungan organisasi sayap dengan partai politik dapat diibaratkan seperti 

simbiosis mutualisme (satu sama lain saling menguntungkan). Bagi partai politik 

dalam menjelang pemilu, organisasi sayap menjadi lahan untuk mendapatkan 

dukungan politik. Bahkan partai politik sering membuat organisasi sayap baru, 

jika segan mencari dukungan dari organisasi kemasyarakatan (ormas) tertentu. 

Begitu juga dengan keberadaan partai politik yang tidak dapat terpisahkan 

dengan sistem demokrasi, bahkan menjadi syarat utama mewujudkan sistem 

tersebut. Melalui partai politik kebijakan dibuat\ dengan mekanisme proses 

pembuatan produk perundang-undangan. Sehingga keberadaan organisasi sayap 
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sangat dibutuhkan guna mengontrol dan mengevaluasi kinerja partai politik yang 

berada di legislatif, baik secara internal maupun eksternal. Pengawasan internal 

ini dilakukan dengan peran kader organisasi sayap yang menjadi politisi partai 

politik tertentu. Sementara pengawasan eksternal dilakukan dengan kegiatan 

advokasi melalui public hearing, demonstrasi dan kritikan melalui media massa. 

Oraganisasi sayap dalam partai gerindra meliputi Organisasi PIRA 

(Perempuan Indonesia Raya).  

STRUKTUR ORGANISASI PIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua Organisasi PIRA 

Deniary Alwy Hamu, SE., MM 

 

Sekretaris Organisasi PIRA 

Hj. Ernawati, SS 

 

Bendahara Organisasi PIRA 

Rita Maulita Aries 

Anggota Organisasi PIRA 

1. Bau Helmikadrianty 

2. Intan Nurhasanah 

3. Andi Salmawati 

4. Pipit Nurlinda 

5. Sari Bulan Israq 

6. Yusniar 

7. Arnani Amrullah 

8. Yunita Sari 

9. Sinta Dewi 

10. Risna Agustina 

Sumber : DPD Partai Gerindra Kota 
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1. Bentuk-bentuk Solidaritas Perempuan Dalam Kegiatan Organisasi 

Perempuan Indonesia Raya. 

"PEREMPUAN Indonesia Raya (PIRA) adalah organisasi sayap Partai 

Gerindra untuk menghimpun dan memberdayakan perempuan Indonesia. Visi 

PIRA adalah meningkatkan kesejahteraan perempuan Indonesia dalam seluruh 

aspek kehidupan. Sedangkan misi nya adalah meningkatkan ekonomi keluarga 

melalui pemahaman tentang pentingnya pendidikan, kesehatan, budi pekerti, 

sosial budaya kepada perempuan Indonesia untuk kemandirian bangsa dan 

generasi penerus.
4
 

a. Kerjasama 

Kerjasama dapat menghilangkan hambatan mental akibat terbatasnya 

pengalaman dan cara pandang yang sempit. Jadi akan lebih mungkin menemukan 

kekuatan dan kelemahan diri, belajar untuk menghargai orang lain, mendengarkan 

dengan pikiran terbuka, dan membangun persetujuan kerjasama. Dengan 

bekerjasama kelompok kecil akan mampu mengatasi berbagai bentuk rintangan, 

bertindak mandiri dan dengan penuh rasa tanggunng jawab, mengandalkan bakat 

atau pemikiran setiap anggota kelompok, mempercayai orang lain, mengeluarkan 

pendapat dan mengambil keputusan. 

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut 

Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya 

                                                             
4
 www. Partai gerindra. com 
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terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama 

dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.
5
 

Seperti hasil wawancara yang dikatakan oleh informan Ibu Rita Maulita 

Aries mengatakan bahwa : 

Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 

secara bersama-sama dalam mencapai suatu tujuan yang akan dicapai, 

biasanya dalam kerjasama ini melibatkan semua anggtota organisasi.
6
 

 

Kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang di lakukan secara 

bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.
7
 

Sebagaimana dikutip oleh Abdulsyani, Roucek dan Warren, mengatakan 

bahwa kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah 

satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian 

tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan 

tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama. 

Seperti yang dikatakan oleh informan ibu Rita Maulita Aries bahwa : 

Biasanya setiap anggota yang mempunyai tugas dalam suatu kegiatan 

untuk tercapainya suatu tujuan dalam mengerjakan sesuatu terkadang kita 

secara bersama-sama saling memberikan solusi-solusi atau masukan 

tentang permasalahan yang mereka hadapi sehingga setiap anggota dapat 

mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugas mereka masing-

masing. 
8
 

 

Ada beberapa cara yang dapat menjadikan kerjasama dapat berjalan 

dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati oleh dua orang atau lebih 

tersebut yaitu: 

                                                             
5 Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara, 1994 h. 

156. 
6
 Rita Maulita Aries (37tahun) Bendahara PIRA, wawancara”, 2  September 2019 

7 W.J.S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1985. 

h. 492. 
8
 Rita Maulita Aries (37tahun) Bendahara PIRA, wawancara”, 2  September 2019 
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1) Saling terbuka, dalam sebuah tatanan kerjasama yang baik harus ada 

komasi yang komunikatif antara dua orang yang berkerjasama atau 

uniklebih. 

2) Saling mengerti, kerjasama berarti dua orang atau lebih bekerja sama 

untuk mencapai suatu tujuan, dalam proses tersebut, tentu ada, salah satu 

yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan yang 

sedang dihadapkan. 

Kerjasama dapat menghilangkan hambatan mental akibat terbatasnya 

pengalaman dan cara pandang yang sempit. Jadi akan lebih mungkin menemukan 

kekuatan dan kelemahan diri, belajar untuk menghargai orang lain, mendengarkan 

dengan pikiran terbuka, dan membangun persetujuan kerjasama. Dengan 

bekerjasama kelompok kecil akan mampu mengatasi berbagai bentuk rintangan, 

bertindak mandiri dan dengan penuh rasa tanggunng jawab, mengandalkan bakat 

atau pemikiran setiap anggota kelompok, mempercayai orang lain, mengeluarkan 

pendapat dan mengambil keputusan. 

Seperti hasil wawancara yang dikatan oleh informan Andi Salmawati  

mengatakan bahwa :  

Kerjasama sama ini bisa saling mengeratkan rasa persaudaran dan rasa 

saling menghargai diantara anggota-anggota PIRA seperti contohnya 

ketika ada rapat-rapat yang membahas tentang kegiatan-kegiatan yang 

akan kita laksanakan baik itu kegiatan partai maupun kegiatan sosial 

sesama para anggota saling memberikan solusi-solusi yang tepat tentang  

bagaimana pemecahan permasalahan yang dihadapi dan saling 

memberikan solusi tentang hambatan kegiatan yang akan dilakukan.
9
 

 

                                                             
9
 Andi Salmawati (38tahun) Anggota PIRA, wawancara”, 2  September 2019 
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Adapun bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Anggota PIRA 

dalam bidang sosial kemasyarakatan yaitu membantu masyarakat yang 

membutuhkan bantuan sperti korban kebakaran, banjir dan lain-lain.  

 Seperti hasil wawancara yang dikatakan oleh informan Intan Nurhasanah 

mengatakan bahwa: 

Kerjasama yang sering dilakukan oleh setiap anggota PIRA adalah 

kerjasama yang bersifat sosial seperti yang pernah dilakukan pada kegiatan 

kegiatan sosial yaitu membantu korban kebakaran, korban banjir, 

membantu anak yatim dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan seperti itu 

yang kami lakukan.
10

 

 

Adapun manfaat yang didapatkan dengan kerjasama, yaitu sebagai berikut: 

1) Dapat mempererat ikatan kerjasama 

2) Menumbuhkan sebuah semangat persatuan 

3) Dengan Bekerjasama pekerjaan akan lebih cepat selesai 

4) Dengan bekerjasama pekerjaan akan menjadi lebih ringan. 

b. Gotong Royong 

Istilah gotong royong berasal dari bahasa Jawa. Gotong berarti pikul atau 

angkat, sedangkan royong berarti bersama-sama. Sehingga jika diartikan secara 

harafiah, gotong royong berarti mengangkat secara bersama-sama atau 

mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Gotong royong dapat dipahami pula 

sebagai bentuk partisipasi aktif setiap individu untuk ikut terlibat dalam memberi 

nilai positif dari setiap obyek, permasalahan, atau kebutuhan orang-orang di 

sekelilingnya. Partisipasi aktif tersebut bisa berupa bantuan yang berwujud materi, 

                                                             
10

 Intan Nurhasanah (41tahun) Anggota PIRA, wawancara”, 4  September 2019 
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keuangan, tenaga fisik, mental spiritual, ketrampilan, sumbangan pikiran atau 

nasihat yang konstruktif, sampai hanya berdoa kepada Tuhan.  

Menurut Koentjaraningrat budaya gotong royong yang dikenal oleh 

masyarakat Indonesia dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yakni gotong 

royong tolong menolong dan gotong royong kerja bakti. Budaya gotong royong 

tolong menolong terjadi pada aktivitas pertanian, kegiatan sekitar rumah tangga, 

kegiatan pesta, kegiatan perayaan, dan pada peristiwa bencana atau kematian. 

Sedangkan budaya gotong royong kerja bakti biasanya dilakukan untuk 

mengerjakan sesuatu hal yang sifatnya untuk kepentingan umum, entah yang 

terjadi atas inisiatif warga atau gotong royong yang dipaksakan.  

Dalam perspektif sosiologi budaya, nilai gotong royong adalah semangat 

yang diwujudkan dalam bentuk perilaku atau tindakan individu yang dilakukan 

tanpa mengharap balasan untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama demi 

kepentingan bersama atau individu tertentu. Gotong royong menjadikan 

kehidupan manusia Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Dengan gotong royong, 

berbagai permasalahan kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah dan 

murah, demikian halnya dengan kegiatan pembangunan masyarakat. 

Gotong royong merupakan suatu bentuk saling tolong menolong yang 

berlaku di daerah pedesaan Indonesia. Gotong royong sebagai bentuk kerjasama 

antarindividu dan antarkelompok membentuk status norma saling percaya untuk 

melakukan kerjasama dalam menangani permasalahan yang menjadi kepentingan 

bersama. Bentuk kerjasama gotong royong ini merupakan salah satu bentuk 

solidaritas sosial. 
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Guna memelihara nilai-nilai solidaritas sosial dan partisipasi masyarakat 

secara sukarela dalam pembangunan di era sekarang ini, maka perlu ditumbuhkan 

dari interaksi sosial yang berlangsung karena ikatan kultural Sehingga 

memunculkan kebersamaan komunitas yang unsur-unsurnya meliputi: seperasaan, 

sepenanggungan, dan saling butuh. Pada akhirnya menumbuhkan kembali 

solidaritas sosial.  

Seperti halnya yang dikemukakan oleh informan Sinta Dewi mengatakan 

bahwa : 

Dulu itu waktu ada musibah kebakaran Alhamdulillah dengan sifat 

kegotong-royongan yang masih dimiliki oleh sesama anggota kita sama-

sama mengumpulkan pakaian dan sumbangan untuk kemudian diberikan 

kepada orang yang terkena musibah. 
11

 

 

Salah satu penyerahan bantuan yang dilakukan oleh organisasi PIRA 

dalam Tema “PIRA PEDULI” kepada korban kebakaran yang terjadi di Jl. Baji 

Pamai di Kecamatan Mamajang Kota Makassar, dari informasi yang diterima 

bahwa api pertama kali berasala dari rumah warga, awalnya warga sekitar 

mencium seperti bau terbakar dan tak lama kemudian api pun langsung 

membesar, karena kondisi rumah yang saling berdempetan sehingga api cepat 

menjalar kebangunan lainnya. Dalam kondisi kebakaran ini tidak ada korban jiwa 

tapi kondisi rumah beberapa warga hangus terbakar.  

Dengan adanya kegiatan ini sedikit membantu meringankan beban 

masyarakat sekitar seperti yang telah dikemukakan oleh salah satu warga sekitar 

di lokasi kejadian mereka juga berharap dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti 

ini akan terjalin tali silaturahmi dengan organisasi PIRA.   

                                                             
11

 Sinta dewi (38 Tahun), Anggota PIRA, 15 September 2019 
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Dalam kehidupan, wawasan hidup seseorang, yakni gagasan, sikap, dan 

cita-cita hidupnya akan terwujud apabila memiliki ketahanan hidup yakni 

kemampuan, ketangguhan, dan keuletan untuk menjamin kelangsungan hidupnya 

yang jaya, sejahtera dan bahagia di dalam suatu usaha pengelolaan hidup yang 

serasi.
12

 

Sebagaimana yang dikatan oleh Sinta Dewi dalam wawancaranya oleh 

peneliti mengatakan bahwa : 

Gotong royong sudah ada sejak dahulu jadi kita biasanya kalau ada 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi ini saling membantuki 

satu sama lain misalnya sosialisasi-sosialisasi dan ada bantuan-bantuan ke 

masyarakat kita sesama anggota organisasi saling bagi tugas masing-

masing.
13

 

 

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang perekonomian, 

terutama diarahkan pada peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, peningkatan keterampilan, etos kerja, disiplin, dan motivasi usaha yang 

bertanggung jawab. Keadaan ini akan meningkatkan daya nalar dan produktivitas 

kerja mereka. Pengembangan sumberdaya manusia subsector perikanan tidak 

hanya mencakup dimensi-dimensi teknologi, tetapi lebih dari itu adalah 

peningkatan tanggung jawab sebagai warga negara.  

Masyarakat dapat dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-

bagian yang saling bergantung satu sama lain. Demikian asumsi dasar Comte dan 

Spenser dalam melihat masyarakat.
14

 Anggota masyarakat yang terdiri dari 

individu-individu dalam upaya membentuk pertalian dan pengaruh membutuhkan 

                                                             
12

 Moh. Soerjani dkk.(Ed), Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kependudukan Dalam 

Pembangunan, (Jakarta: UI-Press, 2008) hal. 256 
13

 Sinta Dewi (38 Tahun) Anggota Organisasi PIRA. Wawancara 15 September 2019. 
14

 Poloma, M, Margaret, Sosiologi Kontemporer, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 24 
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adanya suatu hubungan-hubungan yang mana hungan ini dalam istilah sosiologi 

dikenal sebagai interaksi sosial. Untuk jelasnya kita simak definisi yang 

dinyatakan Roucek Warren, bahwa: “Interaksi sosial adalah suatu proses timbal 

balik dengan mana suatu kelompok atau individu. 

Manusia sebagai makluk sosial dan makluk berbudaya, cenderung hidup 

berkelompok-kelompok. Terdapat aneka ragam kelompok yang beradaptasi 

dengan lingkungan, dengan segala kemampuan untuk menghadapi tantangan 

hidup. Terjadinya kelompok ini karena untuk menghadapi tantangan hidup tidak 

mungkin perorangan. 

Sebagaimana yang dikatan oleh Intan Nurhasanah dalam wawancaranya 

oleh peneliti mengatakan bahwa: 

Sikap gotong royong tidak pernah lepas dari kegiatan-kegiatan yang sering 

kami lakukan baik itu dalam organisasi maupun diluar dari organisasi, 

biasanya sikap gotong royong ini kami selalu jaga agar tujuan dalam setipa 

kegiatan dapat tercapai dengan mudah.
15

 

 

Jadi dalam kegiatan organisasi PEREMPUAN INDONESIA RAYA ini 

masih menerapakan sikap gotong royong antar anggotanya dalam melakukan 

suatu kegiatan –kegiatan baik kegiatan dalam organisasi itu sendiri maupun 

kegiatan sosial kemasyarakat. 

c. Bakti Sosial  

Bakti sosial atau lebih dikenal dengan baksos ini merupakan suatu 

kegiatan wujud dari kepedulian atau rasa kemanusiaan terhadap sesama manusia. 

Dimana dengan adanya kegiatan ini kita dapat merekatkan rasa kekerabatan kita 

                                                             
15 Intan Nurhasanah (41 Tahun) Anggota Organisasi PIRA. Wawancara 15 September 

2019. 



58 
 

 
 

terhadap orang lain. Bakti sosial atau baksos adalah pengabdian pada masyarakat 

dengan titik berat pada personal, institusi dan community. Sasaran baksos ialah 

bagaimana masyarakat yang diajak berpikir, bersikap dan bertindak untk 

membangun dan mengembangkan diri. 

Dalam rangka memperingati hari ulang tahun partai Gerindra yang ke 12 

DPC Partai Gerindra mengadakan kegiatan dengan tema Bakti Sosial dan Temu 

Masyarakat yang dilaksanakan di Makassar baru –baru ini dengan melaksanakan  

kegiatan – kegiatan seperti  donor darah, pemeriksaan cek kesehatan gratis.  

Kegiatan bakti sosial ini dilakukan sebagai bentuk rasa empati dan peduli 

PIRA dalam beban warga yang terkena bencana Kegiatan – kegiatan bakti sosial 

lainnya yang dilakukan oleh para anggota PIRA yaitu dengan cara membantu 

anak penderita kanker. Warga berharap agar kegiatan-kegiatan seperti ini tetap 

ada agar masyarakat yang membutuhkan bantuan mereka dapat terbantukan. 

Kegiatan kegitan semacam ini masih aktif dilakukan oleh para anggota 

PIRA demi terjalinnya hubungan silatuahmi kepada masyarakat. 

2. Partisipasi Solidaritas Perempuan Indonesia Raya dalam Organisasi 

partai Gerindra DPD Kota Makassar. 

Partisipasi perempuan Indonesia dalam politik, bukanlah merupakan hal 

yang baru lagi. Perempuan telah turut serta secara aktif dalam pergerakan 

kebangsaan bahkan sebelum datangnya masa kolonialisme. Salah satu wujud 

nyata dari tumbuhnya kesadaran kekuatan politik perempuan ditandai dengan 

keterlibatan secara aktif perempuan dalam proses-proses politik. 
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Keterwakilan perempuan mengandung arti bahwa walaupun saat ini hak-

hak politik perempuan sudah banyak diakui, namun ternyata hak-hak politik 

tersebut belum menjamin adanya pemerintahan demokratis, sebab asas partisipasi, 

representasi dan akuntabilitas tidak diberi makna sesungguhnya. Ini artinya, 

adanya keterwakilan perempuan didalamnya dan berbagai kebijakan yang diambil 

yang bermuara pada keadilan gender, tidak serta merta dapat terwujud kendatipun 

hak-hak politik perempuan sudah diakui. Padahal sesungguhnya keterwakilan 

perempuan pada lembaga perwakilan sangatlah penting. Karena hanya perempuan 

yang mampu, memahami, merasakan, dan berempati terhadap masalah dan 

aspirasi perempuan. 

Namun jika diamati lebih lanjut, problematika mengenai partisipasi 

perempuan dalam politik, khususnya keterwakilan perempuan di ranah parlemen 

tidak hanya persoalan kuantitas, tetapi juga bagaimana kualitas politisi 

perempuan. Hal ini tentunya menyangkut bagaimana politisi perempuan yang 

duduk di parlemen mampu peka dan tanggap terhadap permasalahan gender 

sehingga mampu memperjuangkan hal tersebut dan menghasilkan produk hukum 

yang adil. 

Philips J. Vermonte, seorang peneliti CSIS dalam diskusi bertema “Politik 

dan Status Perempuan sebagai Liyan” pada tahun 2014 lalu menyatakan bahwa 

terdapat tiga persoalan representasi perempuan dalam politik di Indonesia. 

Persoalan pertama yaitu mengenai hubungan perempuan dan partai sendiri yang 

masih timpang sehingga demokrasi berlangsung tidak sehat. Kedua yaitu kualitas 

internal partai memiliki pengaruh terhadap kondisi persoalan rekrutmen, seleksi 
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dan regenerasi politisi. Ketiga yaitu terkait dengan kualitas individu politisi yang 

masih rendah.
16

 

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di 

dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada 

pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap 

kelompoknya. Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi merupakan 

penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja-pekerja kedalam situasi kelompok yang 

bersangkutan dan ikut bertanggungjawab atas kelompok itu. 

Sebagaimana hasil wawancara yang dikatakan oleh Yunita Sari bahwa : 

Partisipasi itu adalah keikutsertaan orang atau kelompok dalam suatu 

kegiatan seperti baru-baru ini dalam pemilihan Wapres dan Cawapres kita 

bersama-sama dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk 

memperkenalkan Wapres dan cawapres yang kita akan dukung jadi semua 

anggota dalam organisasi PIRA sama-sama pergi melakukan sosialisasi. 
17

 

 

Dari hasil wawancara diatas bahwa kegiatan organisasi PIRA masih 

mengedepankan sikap solidaritas antara sesama anggota Organisasi. 

Dari berbagai bentuk partisipasi yang telah dilakukan, partisipasi dapat 

dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam 

bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam 

bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta 

benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata 

adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial. Partisipasi uang adalah bentuk 

partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan 

                                                             
16 Nataresmi. (2014). Philips J. Vermonte: Problem Representasi Perempuan dalam 

Politik. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. 
17

 Yunita Sari (40 Tahun), Anggota Organisasi PIRA, Wawancara, 16 September 2019 
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masyarakat yang memerlukan bantuan Partisipasi harta benda adalah partisipasi 

dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau 

perkakas. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga 

untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu 

program. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan 

melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang 

membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan 

yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya. 

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dilakukan oleh organisasi PIRA ke  

masyarakat, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, 

partisipasi keterampilan, partisipasi sosial. 

Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-

usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan. 

Sebagaimana hasil wawancara yang dikatakan oleh Andi Salmawati 

bahwa : 

Biasanya kalau ada musibah-musibah kita selalu memberikan sumbangan 

–sumbangan kepada masyarakat yang membutuhkan misalanya kalau ada 

korban kebakaran, kita sama-sama memberikan pakaian  atau makana  ke 

pada korban.
18

 

 

Partisipasi sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda keikutsertaan. 

Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan 

perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk 

berpartisipasi.  

                                                             
18

 Andi Salmawati (48 Tahun) Anggota Organisasi PIRA Partai Gerindra, Wawancara 24 

September 2019 
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Sebagaimana hasil wawancara yang dikatakan oleh Yunita Sari bahwa: 

Biasanya kalo ada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan kita biasanya 

ikut membantu seperti dulu waktu ada pengumpulan dana untuk anak –

anak yag kena kanker kita sama saling membantu meringankan biaya 

pengobatan.
19

 

 

Peran organisasi PIRA dalam partisipasinya dalam kegiatan Partai 

Gerindra masih berperan aktif ini dibuktikan dengan mengadakan kegiatan –

kegiatan berupa sosialisasi kampanye baik itu kampanye pemilihan presiden dan 

wakil presiden maupun kampanye - kampanye  anggota legislatif, PIRA dalam 

menjalankan perannya sebagai sebuah organisasi tidak hanya melakukan kegiatan 

dalam partai tapi juga ikut berperan dalam kegiatan – kegiatan sosial 

kemasyarakatan hal ini telah terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan yang nyata 

di masyarakat yang seperti bakti sosial dan gotong royong.  

Kegiatan bakti sosial ini dilakukan sebagai empati dan simpati PIRA 

dalam menjalankan perannya untuk meringankan beban warga yang terkena 

musibah dengan memberikan bantuan berupa materi dan non materi.  
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 Yunita Sari (40 Tahun) Anggota organisasi PIRA Partai Gerindra, Wawancara 26 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

PEREMPUAN INDONESIA RAYA (PIRA) adalah organisasi sayap 

perempuan partai Gerindra, berdiri di Jakarta pada 9 Oktober 2008, setelah partai 

Gerindra berdiri. PIRA sebagai wadah sayap perempuan dibawah partai gerindra, 

berperan aktif dalam setiap proses pembangunan bangsa Indonesia. 

Dalam menjalankan perannya sebagai organisasi partai, organisasi PIRA 

mampu menjalankan peran dengan baik sebagai organisasi partai serta ikut 

berpastisipasi dalam kegiatan- kegiatan kemasyrakatan. Adapun bentuk – bentuk 

kegiatan yang sering dilaksanakan yakni : 

1. Sosialisasi   

2. Gotong royong  

3.  Bakti sosial  

4. Donor Darah  

5. Menyambangi Panti Asuhan 

Sebagai sebuah kesimpulan bahwa organisasi PIRA ini masih aktif dalam 

berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan inilah tujuan dari organisasi 

PIRA yaitu terlibat langsung dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.  

Kegiatan bakti sosial ini dilakukan sebagai empati dan simpati PIRA 

dalam menjalankan perannya untuk meringankan beban warga yang terkena 

musibah dengan memberikan bantuan berupa materi dan non materi.  
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B. Saran 

Diharapkan dengan adanya organisasi ini dapat membantu masyarakat 

baik secara moril maupun non moril sehingga dapat terjalin hubungan silaturami 

antara masyarakat dengan partai gerindra dan khususnya organisasi PIRA.   

Sebagai saran dari peneliti bahwa untuk mendukung berkembangnya 

organisasi PIRA harusnya selalu mengadakan sosialisasi ke masyarakat khusunya 

perempuan yang ingin terjun dalam dunia politk, sehingga Organisasi PIRA dapat 

dikenal di masyarakat khusunya kaum milenial. Sehingga dapat menimbulkan 

kader kader muda. 
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