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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S se س

 Syin Sy se nad ss ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbaik„ ع

 Gain G se غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م
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 nun N En ن

 Wawu W We و

 ha H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof أ

 ya‟ Y Ye ي

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

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

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Haruf Latin Nama 

 FATḤAH A A ــَـ

 KASRAH I I ــِـ

 ḌAMMAH U U ــُـ

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan Tanda 

 

Nama 
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Fathah dan alif 

atau ya 

A 

a dan garis 

di atas 

 Kasrah dan ya I 

i dan garis 

di atas 

 

Dammah dan 

wau 

U 

u dan garis 

di atas 

 

4. Ta’Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutahada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

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

[t]. sedangkanta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 

adalah [n]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ي), 

maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufلآ(alif 

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

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

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
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mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletk 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 Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), 

sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (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 system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 



 

 

xix 

 

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

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

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

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

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

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

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

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

Nama: Syahrullah Syawal 

NIM: 10200118101 

Jurusan: Hukum Tata Negara 

Judul: Telaah Atas Demokrasi Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu 

Melalui Media Sosial Perspektif Siyasah Syar’iyyah 

 Pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatakan akan 

hadir mewujudkan kualitas Pemilu yang demokratis. Tetapi muatan materi yang 

mengatur penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu di 

Indonesia yang tertuang pada pasal 27 ayat (2) Perbawaslu No. 28 Tahun 2018 

menyebutkan; “Selain melakukan pengawasan akun media sosial yang didaftarkan 

di KPU, pengawas Pemilu melakukan pengawasan akun media sosial yang tidak 

didaftarkan”. Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa adanya pengekangan 

kebebasan pada setiap individu dalam menyuarakan hak/pilihan politiknya. 

Penelitian ini berjudul telaah atas demokrasi dalam pelaksanaan kampanye 

pemilu melalui media sosial perspektif siyasah syar‟iyyah. adapun penelitian ini 

memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana bagaimana penggunaan media sosial 

sebagai media kampanye dalam pelaksanaan kampanye Pemilu dan bagaimana 

pandangan siyasah syar‟iyyah mengenai kampanye Pemilu melalui media sosial. 

Jenis penelitian yang digunakan dipenilituan ini adalah penelitian 

kepustakaan (library research) dengan sumber data yang berasal dari bacaan 

literatur seperti buku, jurnal, dan sumber bacaan lainnya dan menggunakan 

metode pengumpulan data kepustakaan. 

Penelitian ini menunjukkan    bahwa sebagai negara yang menganut 

demokrasi dan berdasarkan atas hukum,  pelaksanaan kampanye Pemilu melalui 

penggunaan media sosial telah memuat prinsip demokrasi dan negara hukum. 

Kehadiran Peraturan Perundang-undangan tersebut diandaikan sebagai upaya 

penyesuaian terhadap kebutuhan, situasi, dan kondisi yang terjadi. Tidak 

sebaliknya, dianggap sebagai pengekangan terhadap kebebasan individu. namun 

peraturan tersebut pada praktiknya tidak dapat berlaku secara efektif. Tidak 

efektif-nya peraturan tersebut dapat dilihat dari minimnya sarana dan prasarana 

yang dimiliki lembaga penyelenggara Pemilu. Dalam beberapa kasus, Sumber 

Daya Manusia yang dimiliki lembaga penyelenggara Pemilu seperti, KPU dan 

Bawaslu, harus dihadapkan dengan kasus-kasus yang melanggar ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan yang ada dan tidak dapat melakukan aksi cepat 

tanggap dalam melakukan upaya-upaya pencegahan. Sedangkan,  Dalam 

pandangan siyasah syar'iyyah, penentuan pemimpin melalui kampanye pemilu 

tidak diatur secara terperinci. Karena sistem kampanye pemilu hadir mengikuti 

sistem pemerintahan demokrasi. Menurut siyasah syar'iyyah, kampanye pemilu 

diperbolehkan sepanjang tidak menyalahi prinsip-prinsir hukum islam.  Konsep 

negara dengan sistem pemerintahan demokrasi secara sendirnya mengharuskan 

adanya sistem pencalonan yang diikuti kampanye pasangan calon. Dasar 

hukumnya mengacu pada hadis riwayat Abu Dawud, dalil mengenai permintaan 

Utsman bin Abi Al-'Ash kepada Rasulullah SAW untuk menjadi imam shalat, dan 

riwayat hadis Abi Dawud tentang informasi Rasulullah SAW terkait masuk surga 

orang yang meminta jabatan hakim dan mampu memutus secara adil.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Demokrasi merupakan konsep umum yang diterapkan di seluruh negara-

negara modern dengan mendasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat dan 

pemenuhan hak-hak politik warga negara. Perwujudan demokrasi salah satunya 

diwujudkan melalui terselenggaranya pemilihan umum sebagai sarana legalitas 

dan legitimasi suksesi pemerintahan. Pemilihan umum dalam pandangan 

Syamsudin Haris, merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, 

yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan 

pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai 

demokrasi. 

Demokrasi telah menjadi arus utama negara-negara modern. Demokrasi 

berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki 

kesamaan hak dan kedudukan di dalam Pemerintahan, karena itu setiap warga 

negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan 

rakyat inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara.
1
 

Dikebanyakan negara demokrasi, Pemilu dianggap lambang, sekaligus 

tolak ukur dari demokrasi. Hasil Pemilu yang diselenggarakan dalam suasana 

keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap 

mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Dengan 

adanya Pemilu diharapkan dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang mampu 

mengerti mengenai aspirasi dari rakyat terutama dalam proses perumusan 

                                                 

1
 Syamsudin Haris, Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi, (Jakarta: Yayasan 

Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 10. 
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kebijakan publik dengan adanya sistem pergiliran kekuasaan. Pemilu juga 

memberikan peluang bagi terpentalnya sejumlah partai politik dari parlemen pada 

setiap Pemilu berikutnya. Sehingga kekuasaan dalam membentuk Undang-

Undang tidak serta merta menjadikan partai politik yang berada di parlemen lupa 

sehingga setiap partai politik tidak dapat mempertahankan kekuasaannya. 

Pemilihan Umum selanjutnya akan ditulis dengan Pemilu merupakan salah 

satu parameter negara demokrasi. Indonesia sebagai penganut demokrasi juga 

mensyaratkan kehadiran Pemilu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali. Dasar 

pelaksanaannya dapat ditemukan pada Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan 

“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang 

Dasar”
2
 dan juga Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya akan ditulis dengan UUD NRI 1945) yang 

menyatakan “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia,  jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.
3
 Pemilu menjadi mekanisme dan 

sarana mewujudkan kedaulatan rakyat. karena setiap warga negara diberi 

kebebasan untuk menentukan pemimpin dan/atau wakilnya. 

Peserta Pemilu adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat 

dalam Pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat. Partai politik sendiri, 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, 

merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga 

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

untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, 

bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

                                                 
2
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2). 

3
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1). 
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Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Pemilu merupakan arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik 

di pemerintah yang didasarkan pada pemilihan formal dari warganegara yang 

memenuhi syarat. Secara universal pemilu adalah instrument mewujudkan 

kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta 

sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Pemilihan umum 

adalah salah satu cara untuk menentukan para wakil-wakil rakyat yang akan 

duduk dilembaga legislatif, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem 

pemilihan umum.sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi 

tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah 

satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara 

demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negaranegara yang menamakan diri 

sebagai negara demokrasi mentradisikan Pemilu untuk memilih pejabat-pejabat 

publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah.3Veri 

Junaidi menyatakan pemilu dan demokrasi merupakan suatu “qonditio sine qua 

non”, the one can not exist without the others. Dalam arti bahwa pemilu dimaknai 

sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk 

memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki 

jabatan-jabatan politik.4 Jadi penyelenggaraan pemilu dalam suatu negara 

merupakan penyaluran hak-hak politik warga negara, mewujudkan kedaulatan 

rakyat, serta sarana untuk menyukseskan peralihan pemerintahan berdasarkan 

hukum. 

Sementara itu, kualitas dari penyelenggaraan Pemilu sangat ditentukan 

oleh dua hal, yakni proses dan hasil. Kampanye sebagai bagian dari proses Pemilu 
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menduduki peran sentral dan kerap menjadi isu strategis. Selain sebagai sarana 

pendidikan politik masyarakat, kampanye juga merupakan instrumen yang efektif 

dalam meraup dukungan dan suara pemilih. Kehadiran regulasi kampanye secara 

komprehensif menjadi keharusan guna menciptakan kesempatan yang sama bagi 

para pihak. Tanpa ketegasan dan kejelasan aturan, kampanye sebagai bagian dari 

pergelaran pesta demokrasi yang demokratis menjadi sulit tercapai. Bahkan dapat 

dipastikan akan cenderung mencederai keadilan dan integritas Pemilu. 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

(selanjutnya ditulis dengan UU No. 7 Tahun 2017) beserta spirit pembaharuannya 

hadir untuk mewujudkan kualitas Pemilu yang demokratis. Materi muatan yang 

mengatur penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu di 

Indonesia, sebagaimana tertuang  di dalam Pasal 275 ayat (1) yang berisi 

“Kampanye Pemilu selagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat ditrakukan 

melalui, a) pertemuan terbatas, b) pertemuan tatap muka, c) penyebaran bahan 

kampanye Pemilu kepada umum, d) pemasangan alat peraga di tempat umum, e) 

media social, f) iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, g) 

rapat umum, h) debat pasangan tentang materi kampanye pasangan calon, dan i) 

kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan 

perundang-undangan.
4
 

Selanjutnya pada huruf e, tidak dijabarkan secara rinci dan mendetail pada 

pasal-pasal berikutnya maupun pada bagian penjelasan. Akibatnya, hak dan 

kewajiban para pengguna media sosial sangat mungkin tidak terakomodir, terlebih 

pada saat berlangsungnya serangkaian penyelenggaraan Pemilu seperti kampanye. 

                                                 
4
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 

Pasal 275 ayat (1). 
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Sementara itu, jika merujuk peraturan yang lebih teknis terkait 

penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu di Indonesia 

seperti, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Kampanye Pemilihan Umum (PKPU No. 33 Tahun 2018) dan Peraturan Badan 

Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye 

Pemilihan Umum (Perbawaslu No. 28 Tahun 2018), aturan tersebut ternyata 

diberlakukan juga bagi masyarakat umum yang tidak memiliki kepentingan, baik 

secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana tertuang pada  Pasal 27 ayat 

(2) Perbawaslu No. 28 Tahun 2018 menyebutkan: “Selain melakukan 

pengawasan akun media sosial yang didaftarakan di KPU, Pengawas Pemilu 

melakukan pengawasan akun media sosial yang tidak didaftarkan”.
5
 

Redaksi seperti ini mengisyaratkan adanya pengekangan kebebasan setiap 

individu dalam menyuarakan pilihan politiknya. Indonesia sebagai negara 

berkembang tentu tidak dapat menampik kemunculan revolusi teknologi, yang 

telah turut serta mengubah pola interaksi dan komunikasi masyarakatnya.
6
 Tidak 

dapat dipungkiri, sirkulasi informasi yang kian pesat telah mengubah persepsi 

masyarakat dalam menerima dan merespon informasi yang ada. Sementara itu, 

Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud di atas, tampak kurang untuk 

(tidak mengatakan tidak) mengakomodir situasi dan kondisi tersebut. Padahal, 

pola kampanye di Indonesia sendiri, disinyalir kuat akan terus mengalami 

perkembangan pesat, mengingat pelaksanaan kampanye konvensional belakangan 

mulai ditinggalkan. 

                                                 
5
Republik Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 28 Tahun 2018, Pasal 27 

ayat (2). 

6
William L. Rivers, Media Massa dan Masyarakat Modern (Edisi Kedua), (Jakarta: 

Kencana, 2008), h. 348. 
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Kampanye juga menggunakan seperangkat alat teknologi, seperti media 

sosial telah menjadi pilihan alternatif baru, mudah, dan murah untuk meraup 

dukungan publik di tengah-tengah kompetisi perpolitikan tanah air akhir-akhir ini. 

Kealpaan Peraturan Perundang-undangan dalam melihat realita yang tengah 

berkembang, menurut penyusun, akan memunculkan sederet problem baru. 

Stigma negatif terhadap penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia 

justru akan  semakin berkembang. Bukan tanpa alasan, setidaknya, terdapat 4 

syarat utama penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, yakni: struktur Pemilu 

memadai; infrastruktur Pemilu mencukupi; antusiasme publik relatif besar; dan 

adanya jaminan keamanan publik.
7
 Keempat syarat tersebut menjadi penting 

untuk diperhatikan dan dilaksanakan dalam serangkaian penyelenggaraan Pemilu, 

mengingat tidak ada satu metode pun yang mampu mengukur limitasi demokratis 

sebuah Pemilu. 

Konteks penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, penulis memiliki praduga, 

diantaranya; Peraturan Perundang-undangan yang mengatur penggunaan media 

sosial, khususnya dalam pelaksanaan kampanye Pemilu di Indonesia tidak 

mencerminkan nilai-nilai demokrasi; peraturan serupa juga disinyalir tidak akan 

dapat berlaku secara efektif untuk mengakomodir pengguna dan penggunaan 

media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu di Indonesia; kinerja 

penyelenggara Pemilu, baik ditingkat pusat maupun daerah belum sepenuhnya 

maksimal; dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan penggunaan media sosial 

dalam pelaksanaan kampanye masih relatif minim. 

                                                 
7
Agus Riewanto, Ensiklopedi Pemilu, Analisisi Kritis Instropeksi Pemilu 2004 Menuju 

Agenda Pemilu 2009, (Yogyakarta: El-SAB dan Fajar Pustaka, 2007), h. 201. 
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Uraian diatas tersebut menjadi data pentingnya dilakukan kajian lebih 

lanjut, dengan judul “Telaah Atas Demokrasi Dalam Pelaksanaan Kampanye 

Pemilu Melalui Media Sosial Perspektif Siyasah Syar‟iyyah”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti 

adalah bagaimana telaah atas demokrasi dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu 

melalui media sosial perspektif Siyasah Syar‟iyyah, dengan submasalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana penggunaan media sosial sebagai media kampanye dalam 

pelaksanaan Kampanye Pemilu? 

2. Bagaimana pandangan siyasah syariah mengenai Kampanye Pemilu 

melalui media sosial? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

Agar pembahasan tidak melebar dan lebih terarah, maka perlu adanya 

penjelasan dan batasan makna dari judul skripsi agar tidak menimbulkan multi 

tafsir dari pembaca: 

1. Demokrasi 

Secara etimologis istilah demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat 

(demos berarti rakyat; kratos, berarti pemerintahan). Demokrasi merupakan 

tatanan hidup bernegara yang menjadi pilihan negara-negara di dunia pada 

umumnya. Demokrasi lahir dari tuntutan masyarakat barat akan persamaan hak 

dan kedudukan yang sama di depan hukum.
8
  Demokrasi dijelaskan sebagai 

bentuk pemerintahan dimana hak-hak untuk membuat keputusan-kepuutusan 

                                                 
8
Benny Bambang Irawan, “Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia”. Jurnal 

Hukum dan Dinamika Masyarakat, vol. 5, no. 1, h. 54. 
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politik digunakan secara langsung oleh setiap warga negara, yang diaktualisasikan 

melalui prosedur pemerintahan mayoritas, yang biasa dikenal dengan istilah 

demokrasi langsung.
9
 

2. Media Sosial 

Media sosial merupakan perkembangan dari teknologi-teknologi web 

berbasis internet, memudahkan semua orang untuk berkomunikasi dan 

berpartisipasi. Media Sosial adalah sebuah media online, dengan para 

penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi 

meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, Jejaring Sosial 

dan Wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh 

masyarakat diseluruh dunia.
10

 

3. Kampanye Pemilihan Umum 

Kampanye Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Kampanye adalah 

kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk 

meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau Citra diri 

Peserta Pemilu. Kampanye adalah upaya terorganisir yang berusaha 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kelompok tertentu. Dalam 

demokrasi, kampanye politik sering mengacu pada kampanye pemilu, di mana 

calon atau kandidat pemimpin dipilih. Dalam politik modern, kampanye politik 

yang paling menonjol difokuskan pada pemilihan umum dan kandidat untuk 

                                                 
9
Ellya Rosana, “Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal TAPIs, vol. 12, no. 

1, h. 45. 

10
Dan Zarella, The Social Media Marketing Book (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta 

Anggota IKAPI, 2010), h. 2-3. 
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kepala negara atau 

kepala pemerintahan
11

 

4. Siyasah Syar‟iyyah 

Siyasah Syar’iyyah secara etimologi siyasah syar’iyyah berasal dari kata 

syari‟i yang memiliki arti sesuatu hal yang sifatnya syar’i atau suatu peraturan 

politik yang sifatnya syar’i, sedangkan secara terminologi siyasah adalah suatu 

tindakan atau kebijakan yang diambil oleh penguasa atau pemerintah yang 

memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya dengan tidak 

bertentangan dengan nash, baik secara ekspilisit maupun yang tidak ada.  

Siyasah Syar’iyyah dapat diartikan sebagai suatu keadaan dalam 

mengambil kebijakan dalam menghadapi suatu masalah yang berdasarkan 

syari‟at. Para mukallaf merumuskan Siyasah Syariah sebagai suatu pengelolaan 

masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin  terciptanya 

kemaslahatan serta terhindarnya kemudaratan bagi masyarakat Islam, dengan hal 

tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam maupun prinsip-prinsipnya 

yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid. Abdul 

Wahab Khallaf menjelaskan bahwa masalah umum dari umat Islam ialah segala 

hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di dalam 

bidang peradilan, eksekutif, moneter, Perundangan, Keuangan, masalah dalam 

negeri maupun masalah hubungan internasional.
12

 

D. Kajian Pustaka 

                                                 
11
Siti Fatimah, “Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam 

Pemilu”, Jurnal Resolusi, vol. 1, no. 1. h. 7. 

 

12
Wahab Az-Zuhaili, Usul Fiqh Kuliyat Da’wah Al Islam (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 

1997), h. 89. 
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Penelitian yang memiliki objek kajian yang relevan untuk menjadi 

referensi dan akan di uraikan secara ringkas tentang penelitian tersebut. 

1. Skripsi Icmi Tri Handayani yang berjudul, “Tinjauan Yuridis 

Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam 

Penggunaan Media Televisi Sebagai Media Kampanye (Studi Tentang 

Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Di Kota 

Makassar)”. Dijelaskan bahwa, keberadaan sebuah aturan yang 

menjamin kepastian hukum dalam penggunaan media televisi sebagai 

salah satu metode kampanye, sangatlah penting. Dua poin kesimpulan 

dari penelitian ini, yakni: Pertama, regulasi yang ada tidak berjalan 

dengan efektif sehingga terdapat beragam pelanggaran saat 

pelaksanaan kampanye menggunakan media televisi. Kedua, 

pelaksanaan kampanye menggunakan media televisi tidak 

mencerminkan asas keadilan karena beberapa stasiun televisi 

melakukan Blocking Time. Sedangkan yang penyusun akan bahas 

dalam penelitian ini tentang bagaimana tidak efektifnya peraturan 

Bawaslu yang tidak menjelaskan secara rinci mengenai pengguna 

media sosial sehingga mengancam hak demokrasi bagi akun pengguna 

media sosial yang tidak didaftarkan di KPU. 

2. Skripsi Nurfahirah yang mengusung judul, “Media Sosial Facebook 

sebagai Ruang Komunikasi Politik dalam Pilkada di Kabupaten Gowa 

Tahun 2015. telah mendiskripsikan manfaat media sosial Facebook 

dalam konstelasi politik Pilkada Gowa tahun 2015”. Hasilnya, media 

sosial seperti Facebook, mempunyai pengaruh besar untuk menjalin 

komunikasi politik. Selain itu, pemanfaatannya juga memiliki peran 

signifikan dalam menyukseskan pemilihan Bupati Gowa. Sayangnya, 
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meskipun diyakini sebagai sarana bersosialisasi atau pemasaran yang 

mudah dan murah, pemanfaatan Facebook di wilayah penelitiannya 

masih belum optimal. Sedangkan yang penyusun akan bahas dalam 

penelitian ini mengenai belum optimalnya peraturan Bawaslu sehingga 

terjadinya pengekangan terhadap akun pengguna media sosial yang 

tidak terdaftarkan dalam KPU 

3. Andi Azwad Anshari Razak dalam skripsinya berjudul, “Implementasi 

Pasal 82 Mengenai Metode Kampanye Pada Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan 

DPRD”, menjelaskan bahwa urgensi pemisahan waktu metode 

kampanye pemilihan umum adalah terkait teknis yang dapat 

memudahkan kerja-kerja lembaga penyelenggara Pemilu seperti 

Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Pantia 

Pengawas Pemilu. Hal ini berbeda dengan yang akan diteliti oleh 

penulis yang menekankan pada aturan PKPU dan Perbawaslu. 

4. Sudirman “Tinjauan Yuridis Terhadap Kampanye Dalam Penggunaan 

Media Cetak dan Elektronik Studi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 

2017 Tentang Kampanye Pilkada 2018” yang disusun dalam bentuk 

skripsi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu 

bagaimana perubahan peraturan dari sebelumnya yang terkait 

penyampaian materi kampanye dan juga kewajiban mematuhi kode 

etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan pada 

media cetak dan elektronik. Berbeda dengan peneliti yang akan bahas 

mengenai bagaimana aturan yang tidak dijelaskan secara rinci di 

Perbawaslu 
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5. Berliani Ardha “Social Media sebagai Media Kampanye Partai Politik 

2014 di Indonesia” yang disusun dalam bentuk jurnal. Permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana sosial media 

memiliki peran penting dalam berkampanye politik melalui platform 

seperti Facebook, Twitter, maupun Youtube. Sedangkan yang akan 

peneliti bahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana media sosial 

sebagai tempat yang aman untuk menyuarakan hak politiknya tetapi 

terhalangan dengan ketidakjelasan aturan pada Perbawaslu. 

 

 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kepustakaan (library 

research). Jenis Penelitian pustaka ini mengacu pada data atau bahan-bahan yang 

dikumpulkan melalui riset kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan penelitian ini.  

2. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini 

antara lain: 

a. Pendekatan Normatif Syar‟I, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah 

yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari al-Qur‟an, 
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hadist, kaidah ushul fiqh dan pendapat pada ulama dalam memandang 

suatu permasalahan yang terjadi pada masyarakat. 

b. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu dalam menganalisis data yang 

didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan 

hukum yang ada dalam masyarakat.   

3. Sumber Data 

a. Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat autoratif artinya 

mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas 

Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam 

pembuatan perundang-undangan. 

b. Sumber data sekunder adalah sumber yang berupa publikasi, seperti 

buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan 

komentar-komentar atas putusan pengadilan.
13

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan 

riset kepustakaan (library research). Dimana, metode riset kepustakaan (library 

research) dilakukan dengan mencari data yang berhubungan dengan pembahasan 

penelitian ini. Selain itu, juga diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada, baik 

dokumen yang berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), maupun dokumen 

yang berbentuk elektronik. Pada intinya, Pencarian data dilakukan berdasarkan 

data yang berasal dari data primer dan data sekunder. 

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

a. Teknik Pengolahan Data 

                                                 
13

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung, 

2011), h. 180. 
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Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan fokus 

pada sumber informasi yang relevan dengan subjek penelitian hukum dari 

berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal, dan 

literatur lainnya. Dalam penelitian ini metode pengolahan datanya adalah 

sebagai berikut: 

1) Identifikasi data adalah pengenalan dan klasifikasi data sesuai 

judul makalah yang berkaitan dengan topik penelitian. 

2) Reduksi data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memilih 

data yang dianggap relevan pada penelitian ini. Hal ini bertujuan 

agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi terarah dan 

tersistematis sebagaimana mestinya. 

3) Editing adalah proses pemeriksaan data hasil penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan 

data yang akan didepenelitiankan dalam menemukan jawaban dari 

pokok permasalahan. 

b. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif.  deskriptif kualitatif adalah teknik pengolahan data 

kualitatif yang dilakukan dalam rangka mendefinisikan, membahas, 

maupun menggambarkan hasil penelitian dengan pendekatan analisis 

konseptual dan teoritis, serta mengolah data dan menyajikan dalam bentuk 

yang sistematis, teratur dan terstruktur serta mempunyai makna. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas tersebut, maka tujuan dan kegunaan 

penelitian ini yaitu: 
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1. Tujuan Penelitian 

Ada beberapa yang menjadi tujuan dalam melakukan penelitian ini, yakni : 

a. Untuk menakar efektivitas demokrasi dalam pelaksanaan Kampanye 

Pemilu melalui media sosial; 

b. Untuk mengetahui penggunaan media sosial sebagai media kampanye 

dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu; 

c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan siyasah syariah terhadap 

kampanye Pemilu melalui media sosial. 

 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Dari hasil penelitian ini, secara teoritis diharapkan dapat 

memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

yang berkaitan dengan demokrasi dalam penyelenggaraan kampanye 

Pemilu melalui media sosial. 

b. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan 

pengetahuan kepada pembaca serta dapat digunakan sebagai acuan atau 

referensi untuk melakukan penelitian maupun pengkajian lebih lanjut 

terkait dengan topik yang penulis teliti
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian dan Sejarah Demokrasi 

Secara etimologis, demokrasi berasal bahasa Yunani, yaitu demos yang 

berarti rakyat atau penduduk dan cratein yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. 

Dengan demikian, secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara di mana 

kedaulatan atau kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Demokrasi telah 

ada sejak zaman Yunani Kuno. Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham 

Lincoln mengatakan demokrasi adalah “government of the people, by the people 

and for the people” atau yang lebih kita kenal. 

Istilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena 

kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal 

dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, 

arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah 

berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi 

di banyak negara.
14

 

1. Pengertian Demokrasi 

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani “demos” 

berarti rakyat, dan “kratos” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan 

demikian demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan 

tertinggi berada ditanangan rakayat dan dijalankan langsung oleh mereka atau 

wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi 

merupakan asa dan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan 

                                                 
14
Mitha Larasati, “Demokrasi Dalam Pemilihan Umum”, Jurnal IIK Strada Indonesia, 

vol. 1, no. 1, h. 3. 
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ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Khasanah pemikiran dan 

prereformasi politik diberbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini 

yaitu demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. 

Menyangkut pengertian dari istilah demokrasi ternyata tidak 

ditemukan keseragaman pandangan diantara pakar ilmu hukum. Hal tersebut 

disebabkan oleh perbedaan sudut pandang. W.A. Bonger mendefinisikan 

demokrasi adalah bentuk pemerintahan dari suatu kesatuan hidup yang 

memerintahkan diri sendiri, dalam hal mana sebagian besar anggotanya turut 

mengambil bagian baik langsung maupun tidak langsung dan dimana terjamin 

kemerdekaan rohani dan persamaan bagi hukum.
15

  

Menurut C.F. Strong, demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan 

dalam hal mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta 

melalui cara perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya 

mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. 

Dengan kata lain, negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan yang 

menjamin kedaulatan rakyat.
16

  

Menurut tafsir R. Kranenburg didalam bukunya Inleiding in de 

vergelijkende staatsrechtwtwnschap, perkataan demokrasi yang terbentuk dari 

dua pokok kata Yunani diatas, maknanya adalah cara memerintahan oleh 

rakyat. Ditinjau lebih dalam tentang makna demokrasi ini ialah cara 

pemerintahan yang dilakukan oleh dan atas nama seorang diri (misalnya oleh 

seorang raja yang berkuasa mutlak). Juga tidak termasuk dalam pengertian 

demokrasi ialah cara pemerintahan negara yang disebut “autocratie” atau 

                                                 
15
Ni‟matul Huda, Ilmu Negara, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h. 196. 

16
Eddy Purnama, Negara Kedaulatan Rakyat, (Jakarta: Nusamedia, 2007), h. 4. 
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“oligarchie” yakni pemerintahan yang dilakukan oleh segolongan kecil 

manusia saja, yang mengangap dirinya sendiri mencangkup dan berhak untuk 

mengambil dan melakukan segala kekuasaan diatas segenap rakyat.
17

  

Menurut M. Durverger didalam bukunya “Les Regimes Politiques” 

artian demokrasi itu termasuk cara pemerintahan dimana golongan yang 

memerintah dan yang diperintah itu adalah sama dan tidak dapat terpisah. 

Artinya satu sistem pemerintahan negara dimana dalam pokoknya semua 

orang (rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk 

diperintah. Menurut Hendry B. Mayo dalam bukunya “introduction to 

demokracy thory “memberi defenisi demokrasi sebagai sistem politik dimana 

kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang 

diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang 

disadasarkan prinsip keamanan politik dan diselenggarakan dalam suasana 

terjaminnya kebebasan politik.
18

  

Demokrasi terdapat dua kelompok aliran yang paling penting yaitu 

demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan diriya 

demokrasi tetapi hakekatnya mendasarkan dirinya atas komunisme, perbedaan 

kedua aliran yang sangat fundamental ialah bahwa demokrasi konstitusional 

mencita-citakan pemerintahan yang terbatas kekuasaanya suatu negara hokum 

(Rechsstaat), yang tunduk pada rule of law. Sebaliknya demokrasi yang 

mendasarkan dirinya atas komunisme mencuta-citakan pemerintahan yang 

tidak boleh dibatasi kekuasaannya (machsataat) dan yang bersifat totaliter.
19
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Ni‟matul Huda, Ilmu Negara, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h. 3. 

18
Ni‟matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review (Yokyakarta: UII 

Press, 2005), h. 12-13. 

19
Ni‟matul Huda, Ilmu Negara, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h. 200. 
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Berdasarkan pengertian-pengertian demokrasi diatas, dapat 

dikemukakan bahwa demokrasi dapat dilihat, baik menurut pengertian formal 

maupun pengertian materil. kemudian demokrasi juga dapat dikaji menurut 

penyelengaraanya, ada yang dilaksanakan secara langsung (direct democracy) 

dan ada pula yang dilaksanakan secara tidak langsung (indirect democracy). 

Demokrasi dalam pengertian formal adalah demokrasi yang tampak menurut 

formnya (bentuknya). Pemerintahan dalam pengertian yang demikian pada 

dasarnya tidak terdapat perbedaan diantara negara negara yang 

melaksanakanya, hanya saja dapat dijumpai berbagai variasi.
20

  

Teori demokrasi sebagai suatu bentuk penyelengaraan pemerintahan 

yang secara langsung (direct democracy) dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 

rakyat (as government of the people, by the people and for the people). Pada 

dasarnya merupakan reaksi dari adanya kekuasaan raja yang diktaktor pada 

negara-negara kota (city state) di yunani kuno. Pada saat itu, demokrasi yang 

dipraktekan secara langsung merupakan hak rakyat untuk membuat 

keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh rakyat yang 

bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Praktek demokrasi model langsung 

dikenal sebagai demokrasi klasik. 

Demokrasi secara langsung dalam perkembangan kemudian maka sulit 

untuk dipraktekan karena wilayah negara terbentuk semakin luas dengan 

jumlah penduduk yang begitu besar dan urusan-urusan pemerintah semakin 

kompleks, sehingga tidak mungkin semua orang berperan sebagai 

penyelenggara negara. Oleh sebab itu lahirnya sistem perwakilan (indirect 

democracy) atau (representative democracy), dimana rakyat tidak lagi secara 

                                                 
20
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Eddy Purnama, Negara Kedaulatan Rakyat, (Jakarta: Nusamedia, 2007), h. 43. 



20 

 

 

langsung terlibat dalam pemerintahan melainkan oleh wakil-wakil yang 

merupakan kehendak rakyat.  

Demokrasi dikatakan suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk 

membuat keputusan-keputusan politik yang diselenggarakan oleh wakil wakil 

yang dipilih oleh mereka dan bertanggung jawabkan kepada meraka melalui 

suatu pemilihan yang bebas.
21

 

Permasalahan yang belum sampai pada titik temu disekitar perdebatan 

tentang demokrasi itu adalah bagaimana mengimplementasi demokrasi itu 

didalam praktik. Berbagai pemahaman demokrasi adalah bentuk pemerintahan 

yanag setiap warga negara telah menentukan jalurnya sendiri-sendiri yang 

tidak sedikit diantaranya justru mempraktekkan cara cara atau mengambil 

jalur yang sangat tidak demokrasi, kendati diatas kertas menyebutnya 

„demokrasi‟ sebagai asasnya yang fundamental. Oleh sebab itu, studi-studi 

tentang politik sampai pada identifikasi bahwa fenomena demokrasi itu dapat 

dibedakan demokrasi normatif dan demokrasi empirik, demokrasi normatif 

menyangkum gagasan-gagasan tentang demokrasi yang terletak di dalam 

filsafat, sedangkan demokrasi empirik adalah pelaksanaannya dilapangan yang 

tidak selalu pararel dengan gagasan normatifnya. memiliki hak yang setara 

dalam menjalankan suatu pemerintahan, demokrasi sebagai bentuk dari rakyat 

oleh rakyat dan untuk rakyat. Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara 

timbal balik tetapi keduanya tidak sama.
22

  

Menurut Alamudin, demokrasi yang sesungguhnya adalah seperangkat 

gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencangkup seperangkat 
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praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan berliku-liku. 

Sehingga demokrasi sering disebut suatu pelembagaan dari kebebasan. Karena 

itu mungkin, saja mengenali dasar dasar pemerintahan konstitusional yang 

sudah teruji oleh zaman, yakni hak asasi dan persamaan didepan hokum yang 

harus dimiliki setiap masyarakat untuk secara pantas disebut demokrasi.
23

 

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai suatu sistem 

bermasyarakat dan bernegara hakikat demokrasi adalah peran utama adala 

rakyat dalam proses sosial dan politik. Sebagai pemerintahan ditangan rakyat 

mengandung pengertian tiga hal yaitu:  

a. Pemerintahan dari rakyat (government of the people). Pemerintahan 

dari rakyat merupakan suatu pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang 

dapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme 

demokrasi.  

b. Pemerintahan oleh rakyat (government by the people) pemerintahan 

oleh rakyat merupakan bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan 

atas nama rakyat, bukan atas doromgan pribadi.  

c. Pemerintahan untuk rakyat (government for the people) 

pemerintahan untuk rakyat merupakan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat 

kepada pemerintah harus dijalankan sesuai dengan kepentingan rakyat. 

Dapat disimpulkan bahwasanya demokrasi adalah suatu sistem 

pemerintahan di suatu negara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat 

(kekuasaan warga negara) atas negara dijalankan oleh pemerintah tersebut. 

Konsep demikrasi merupakan sistem yang amat penting dalam kaitanya 
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pembagian kekuasaan dalam suatu negara (trias politica) yaitu kekuasaan yang 

diperoleh dari rakyat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan 

kemakmuran rakyat. 

2. Sejarah Demokrasi 

Sejak 500 (lima ratus) tahun sebelum Masehi, sejarah demokrasi 

dicatat karena ada sekelompok kecil manusia di Yunani dan Romawi yang 

mulai mengembangkan sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan 

cukup besar bagi publik untuk ikut serta dalam merancang keputusan. 

Permulaan pertumbuhan demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai 

yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai 

demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan 

beragama yang dihasilkan oleh aliran Reformasi serta perang-perang agama 

yang menyusulnya.
24

 

Konsep awal demokrasi bisa kita lacak jauh pada peradaban Yunani 

kuno yang bercorak Polis. Polis merupakan negara kota yang otonom dan 

merupakan ciri khas peradaban Yunani kuno. Demokrasi nampak pada Polis 

Athena satu dari banyak polis di Yunani yang kerap dianggap sebagai pusat 

keilmuan. Sistem pemerintahan yang berlaku di polis Athena didasarkan pada 

suara mayoritas dalam pemungutan suara. Setiap permasalahan yang 

menyangkut kehidupan berpolis yang berkaitan dengan kepentingan publik 

diselesaikan dengan pemungutan suara. Sistem tersebut sayangnya lalu 

terkubur bersama peradaban Yunani kuno yang mulai surut. Yunani 

kehilangan pesonanya sebagai pusat peradaban dunia. Tidak lama setelah 
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runtuhnya peradaban Yunani kuno Eropa masuk ke masa yang berat dan 

panjang.
25

 

Sebelum Abad Pertengahan berakhir dan di Eropa Barat pada 

permulaan abad ke-16 muncul negara-negara nasional (national state) dalam 

bentuk yang modern, maka Eropa Barat mengalami beberapa perubahan sosial 

dan kultural yang mempersiapkan jalan untuk memasuki zaman yang lebih 

modern dimana akal dapat memerdekakan diri dari pembatasan 

pembatasannya. Dua kejadian ini ialah Renaissance (1350-1650) yang 

terutama berpengaruh di Eropa Selatan seperti Italia, praktik demokrasi mula-

mula yang terjadi di sini kira-kira sama waktunya dengan yang terjadi di 

Yunani. Kalau orang Yunani mengatakannya sebagai polis atau negara-kota, 

orang Romawi menyebut sistem pemerintahan mereka sebagai republik. 

Maknanya, res dalam bahasa Latin berarti kejadian atau peristiwa, dan 

publicus berarti publik atau masyarakat. Jika dimaknai secara bahasa maka 

kata “republik” itu adalah sesuatu yang menjadi milik rakyat.
26

 Dan Reformasi 

(1500-1650) yang mendapat banyak pengikutnya di Eropa Utara, seperti 

Jerman, Swiss dan sebagainya.
27

 

Kedua aliran pikiran tersebut mempersiapkan orang Eropa Barat dalam 

masa 1650-1800 menyelami masa “Aufklarung” (Abad Pemikiran) beserta 

Rasionalisme yaitu suatu pikiran yang ingin memerdekakan pikiran manusia 

dari batas-batas yang ditentukan oleh Gereja dan mendasarkan pemikiran atas 

akal (ratio) semata-mata. Kebebasan berpikir membuka jalan untuk meluaskan 
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gagasan ini di bidang politik. Timbullah gagasan bahwa manusia mempunyai 

hak-hak politik yang tidak boleh diselewengkan oleh raja dan mengakibatkan 

dilontarkannya kecaman-kecaman terhadap raja, yang menurut pola yang 

sudah lazim pada masa itu mempunyai kekuasaan tak terbatas.
28

 Pendobrakan 

terhadap kedudukan raja-raja absolut ini didasarkan atas suatu teori 

rasionalistis yang umumnya dikenal sebagai social contract (kontrak sosial). 

Pada hakekatnya, teori-teori kontrak sosial merupakan usaha untuk 

mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik 

rakyat. Filsuf-filsuf yang mencetuskan gagasan ini antara lain John Locke dari 

Inggris (1632-1704) dan Montesquieu dari Perancis (1689-1755). Menurut 

John Locke, hak-hak politik mencakup hak atas hidup, atas kebebasan dan hak 

untuk mempunyai milik (life, liberty and property). Montesquieu mencoba 

menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik itu, yang 

kemudian dikenal dengan istilah trias politica.
29

 

Dianutnya sistem demokrasi bagi bangsa Indonesia dituangkan dalam 

alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa 

“Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat” dalam suatu 

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”. Pernyataan tersebut 

sekaligus merupakan penegasan bahwa demokrasi dianut bersama sama 

dengan prinsip negara konstitusional. Pilihan sistem demokrasi konstitusional 

dimaksudkan untuk mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
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kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta 

melaksanakan ketertiban dunia. 

Sistem demokrasi di Indonesia dibagi menjadi empat periode 

demokrasi, yaitu: 

a. Demokrasi Parlementer (1945-1959) 

Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan 

Demokrasi Parlementer. Sistem demokrasi parlementer mulai 

berlaku sebulan sesudah kemerdekaan di proklamirkan dan mulai 

diperkuat dalam Undang Undang Dasar 1945 dan 1950, ternyata 

sistem demokrasi parlementer ini kurang cocok untuk Indonesia, 

meskipun dapat berjalan secara memuaskan pada beberapa negara 

Asia lain. 

Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya 

sistem parlementer dimana badan eksekutif terdiri dari Presiden 

beserta Menteri- Menterinya yang tanggung mempunyai jawab 

politik. Karena fragmentasi partai-partai politik setiap kabinet 

berdasarkan kondisi yang berkisar pada satu atau dua partai besar 

dan beberapa partai kecil. Koalisi ternyata tidak berjalan dengan 

baik dan partai-partai koalisi tidak segan-segan untuk menarik 

dukungannya sewaktu sewaktu, sehingga kabinet seringkali jatuh 

karena keretakan dalam koalisi sendiri. 

Umumnya kabinet dalam masa pra-pemilihan umum yang 

diadakan dalam tahun 1955 tidak dapatt bertahan lebih lama dari 

rata-rata delapan bulan, dan hal ini menghambat perkembangan 

ekonomi politik dan politik oleh karena pemerintah tidak 

memperoleh kesempatan melaksanakan programnya. Namun pada 
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periode ini kedudukan parlemen sangat kuat dan pada gilirannya 

menguat pula kedudukan partai politik karena itu segala hal yang 

terkait dengan kebijakan negara tidak lepas dari sikap kritis para 

anggota parlemen untuk mendebatnya baik melalui forum 

parlemen maupun secara sendiri- sendiri. 

b. Demokrasi Terpimpin Periode 1959-1965 

Ciri sistem politik pada periode ini adalah dominasi 

peranan presiden, terbatasnya peranan partai politik, 

berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI 

sebagai unsur sosial politik.12 Dalam praktik pemerintahan, pada 

periode ini telah banyak melakukan distrosi terhadap praktik 

demokrasi. Dekrit Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagai suatu 

usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik yang 

terjadi dalam sidang konstituante merupakan salah satu bentuk 

penyimpangan praktik demokrasi. 

Begitu pula dalam Undang- Undang Dasar 1945 telah 

ditegaskan bahwa bagi seorang presiden dapat bertahan sekurang-

kurangnya selama lima tahun. Akan tetapi ketetapan MPRS No. 

III/1963 yang mengatakan Ir. Soekarno sebagai presiden seumur 

hidup telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun. 

Banyak terjadi penyimpangan penyimpangan pada praktik 

demokrasi, terutama pada bidang eksekutif. Misalnya Presiden 

diberi wewenang untuk campur tangan di bidang yudikatif. Hal itu 

dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 19/1964, di bidang 

legislatif presiden dapat mengambil tindakan politik berdasarkan 
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peraturan tata tertib peraturan presiden Nomor 14/1960 dalam hal 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak mencapai manfaat. 

Demokrasi terpimpin Soekarno bukanlah demokrasi yang 

sebenarnya, melainkan sebagai bentuk keotoriteran. Bentuk sistem 

demokrasi ini tidak mencerminkan arti dari demokrasi itu sendiri. 

Demokrasi terpimpin dari Soekarno berakhir dengan lahirnya 

Gerakan 30 September PKI (G30SPKI). 

c. Demokrasi Pancasila Periode 1965-1998 

Periode pemerintahan ini muncul setelah gagalnya 

G30SPKI. Landasan formil periode ini adalah Pancasila, Undang-

Undang Dasar 1945, serta ketetapan MPRS. Semangat yang 

mendasari lahirnya periode ini adalah ingin mengembalikan dan 

memurnikan pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen dan murni. 

Untuk meluruskann dari penyelewangan terhadap Undang- 

Undang Dasar yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin, kita 

telah mengadakan Tindakan korektif. Ketetapan MPPS Nomor 

III/1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Ir. 

Soekarno telah dibatalkan dan jabatan Presiden Kembali menjadi 

selektif selama lima tahun. Pada periode ini praktik demokrasi di 

Indonesia senantiasa mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu demokrasi pada masa 

ini disebut dengan Demokrasi Pancasila. Karena dalam demokrasi 

Pancasila memandang kedaulatan rakyat sebagai inti dari system 

demokrasi, karena rakyat mempunyai hak yang sama untuk 

menentukan dirinya sendiri. Begitu juga dengan partisipasi politik 
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yang sama bagi semua rakyat. Untuk itu pemerintahan patut 

memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara dalam 

menjalankan hak politik. Akan tetapi, “Demokrasi Pancasila” 

dalam rezim orde baru hanya sebagai retorika dan gagasan belum 

sampai pada tataran praksis atau penerapan. Karena dalam praktik 

kenegaraan dan pemerintahan, rezim ini sangat tidak memberikan 

ruang bagi kehidupan berdemokrasi. 

d. Demokrasi Periode Reformasi 

Pelaksanaan demokrasi di era reformasi (1998-sekarang) 

ditandai dengan lengsernya presiden terdahulu, Soeharto yang 

menjabat sebagai presiden selama sekitar 32 tahun. Demokrasi 

Indonesia periode reformasi meletakkan fondasi yang kuat bagi 

pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Terdapat 

beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu: 

1) Diberikan kebebasan pers sebagai ruang publik untuk 

berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. 

2) Berlakunya sistem multipartai, diberlakukan ini terlihat pada 

Pemilihan Umum 1999. Masa ini Kesempatan pada rakyat 

untuk berserikat dan berkumpul sesuai ideologi dan aspirasi 

politiknya. 

Karakteristik periode reformasi merupakan demokrasi 

Pancasila. Warga negara bertugas mengawal demokrasi agar dapat 

teraplikasikan dalam aspek kehidupan. Karakteristik demokrasi 

pada periode reformasi adanya Pemilu lebih demokratis, terjadi 

perputaran kekuasaan dari pemerintah pusat hingga daerah. Pola 

rekrutmen politik terbuka Hak-hak dasar warga negara, rekrutmen 
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politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. 

Setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat 

menduduki jabatan politik tanpa diskriminasi. Hak-hak dasar 

warga negara terjamin, sebagian besar hak dasar rakyat bisa 

terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, 

kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers dan sebagainya.
30

 

Sejarah Perkembangan demokrasi di Indonesia kerapkali 

mengalami pasang-surut. Kondisi masyarakat yang beraneka 

ragam memaksa lahirnya pola budaya yang beragam pula. 

Kemunculan demokrasi di Indonesia telah melalui proses ypanjang 

sehingga bisa dibagi menjadi beberapa periode seperti yang 

dijelaskan diatas. 

Pada akhir abad 19 hingga awal abad 20, pemikiran dan 

penerapan demokrasi semakin menemukan bentuk sempurna. 

Tidak hanya negara-negara Eropa, Indonesia juga telah berhasil 

merumuskan Demokrasi Pancasila sebagai demokrasi yang sesuai 

dengan nilai-nilai masyarakatnya, dalam hal ini Indonesia yang 

pada dasarnya menyerap kebudayaan aslinya sendiri, yang 

kemudian menjelma sebagai Demokrasi Pancasila.
31

 

Dalam pelaksanaannya, demokrasi Pancasila memuat tiga 

prinsip yang harus diikuti dalam menjalin hubungan di kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara, yaitu: 
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a. Kebebasan atau persamaan. Semua orang dianggap 

setara dan sama untuk mengembangkan potensi diri 

tanpa mengganggu atau mengambil hak dan kebebasan 

orang lain; 

b. Kedaulatan rakyat. Kehendak dan kepentingan rakyat 

merupakan hakikat suatu kebujakan yang mampu 

memperkecil kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan 

serta menjamin kepentingan rakyat; 

c. Pemerintahan yang terbyka dan bertanggung jawab. 

Pengawasan dilakukan karena demokrasi tidak percaya 

dengan kebaikan hati penguasa.
32

 

Selain itu, demokrasi Pancasila dinilai memiliki keunikan 

tersendiri jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Tidak 

hanya terbatas pada akses politik belaka, demokrasi Pancasila juga 

mencakup bidang ekonomi dan sosial, yang mengusung spirit 

religious, humanis, dan kolektivisme. 
33

Tujuannya ialah untuk 

memberikan pendasaran empiris-sosiologis tentang konsep 

demokrasi yang sesuai dengan kehidupan masyarakat asli 

Indonesia. Cita-cita universal demokrasi disatu-padukan dengan 

cita-cita hidup bangsa Indonesia yang memiliki jiwa dan semangat 
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kekeluargaan guna menghindari dominasi satu kelompok mayoritas 

ataupun minoritas.
34

 

Partai Politik memiliki asas, tujuan, ideologi, dan misi 

tertentu yang diterjemahkan kedalam program programnya. Partai 

politik mempunyai pengurus dan massa. Sehingga, dengan begitu 

partai memang tidak dapat lepas dari latar sosial, dan latar sosial 

tidak dapat pula lepas dari sejarah. Mengenai sejarah 

perkembangan partai politik di Indonesia, partai politik telah 

berkembang di Indonesia sejak masa Demokrasi Liberal dan 

Terpimpin/Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi.
35

 

B. Konsep dasar dan Model Demokrasi 

1. Konsep Dasar Demokrasi 

Demokrasi telah menggantikan beberapa sistem politik non  

demokrasi yang dianggap gagal pada saat itu, seperti:  totalitarian,  

otoritarian,  monarki absolut, rezim militer dan kediktatoran. Konsep ini 

ditumbuhkan pertama kali dalam praktik negara kota Yunani dan Athena 

(450 SM dan 350 SM). Dalam tahun 431 SM, Pericles, seorang negarawan 

ternama Athena, mendefinisikan demokrasi dengan mengemukakan 

beberapa kriteria: (1) pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat 

yang penuh dan langsung.; (2) kesamaan di depan hukum; (3) pluralisme, 

yaitu penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan dan pandangan; dan 
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(4) penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk 

memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual
36

 

Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat 

dipisahkan dari paham kerakyatan (demokrasi). Sebab pada akhirnya, 

hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah 

diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan 

rakyat. Secara harfiah, makna demokrasi adalah pemerintahan negara oleh 

rakyat atau pemerintah oleh rakyat untuk rakyat. Artinya, rakyat 

memerintah dengan perantara wakil-wakilnya dan kemauan rakyat yang 

harus ditaati. 

Salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln 

(Presiden Amerika Serikat ke 16) di tahun 1863 menyebutkan “democrasi 

is government of the people, by the people, and for the people” atau 

diterjemahkan sebagai demokrasi adalah pemerintah dari rakyat , oleh 

rakyat dan untuk rakyat.
37

 pengertian yang sangat mendasar dengan 

menyebut demokrasi sebagai bentuk pemerintah dari frasa “government of 

…” kemudian diikuti hak-hak warga negara yaitu “… of the people, by the 

people, and the people.” Frasa “of the people” memberikan arti bahwa 

pemerintah demokrasi berasal dari warga negara itu sendiri sehingga dapat 

dijabarkan pula bahwa demokrasi memberikan hak kepada warga negara 

untuk turut serta masuk dalam pemerintahan. Kemudian “by the people” 

memberikan arti bahwa pemerintahan dipilih oleh warga negara yang 
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dimana kemudian terdapat sistem pemilihan umum untuk memilih pejabat 

negara maupun wakil rakyat. Terakhir, frasa “for the people” yang berarti 

untuk rakyat yaitu pemerintahan bekerja untuk kesejahteraan rakyat itu 

sendiri. 

Prinsip trias politica ini sangat penting untuk diperhitungkan 

ketika fakta fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah yang begitu 

besar ternyata tidak mampu membentuk masyarakat yang adil dan 

beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah sering menimbulkan 

pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Demikian pula, kekuasaan 

berlebihan pada lembaga negara lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari 

lembaga legislatif yang menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan 

tunjangan anggota-anggotanya tanpa memerdulikan aspirasi rakyat, tidak 

akan membawa kebaikan untuk rakyat. Intinya, setiap lembaga negara 

tidak hanya harus akuntabel tetapi juga harus ada mekanisme formal yang 

mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini 

mampu secara operasional mampu membatasi kekuasaan lembaga negara 

tersebut. Demokrasi tidak akan datang, tumbuh, dan berkembang dengan 

sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Oleh karena itu, demokrasi memerlukan usaha nyata dari setiap warga 

negara dan setiap pendukungnya, yaitu dengan cara menjadikan demokrasi 

sebagai pandangan hidup dalam seluk beluk sendi kehidupan bernegara, 

baik rakyat maupun oleh pemerintah.
38

 

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias pilitica yang 

membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, legislatif, dan 
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yudikatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang 

independen dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. 

Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan 

agar ketiga lembaga negara ini dapat saling mengawasi dan mengontrol 

berdasarkan prinsip checks and balances. Ketiga lembaga negara tersebut 

adalah lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk 

mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga 

perwakilan rakyat yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan 

legislatif, dan lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan 

kekuasaan yudikatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh 

wakil rakyat yang bertindak sesuai aspirasi rakyat yang diwakilinya. 

Anggota legislatif dipilih melalui pemilihan umum sesuai dengan hukum 

dan peraturan. Selain anggota legislatif, presiden dalam suatu negara juga 

dipilih melalui pemilihan umum.
39

 

2. Model Demokrasi 

Untuk mengetahui bentuk-bentuk demokrasi, setidaknya dapat 

diupayakan dengan pendekatan dari berbagai sudut pandang. Misalnya 

menggunakan 3 sudut pandang utama yakni : pertama; dilihat dari sudut 

pandang “titik tekan” yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat 

dibedakan antara: 

a. Demokrasi formal 

Demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang 

politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan 
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kesenjangan dalam bidang ekonomi. Jadi kesempatan ekonomi dan 

politik bagi semua orang adalah sama. 

b. Demokrasi material 

Demokrasi yang menekankan pada upaya-upaya 

menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan 

persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, atau bahkan 

dihilangkan 3. Demokrasi gabungan, yakni demokrasi sintesis dari 

demokrasi formal dan demokrasi material. Demokrasi ini berupaya 

mengambil hal-hal baik dan membuang hal-hal buruk dari 

demokrasi formal dan demokrasi material. 

Kedua, dari sudut pandang “cara penyaluran” kehendak rakyat, bentuk 

demokrasi dapat dibedakan antara lain : 

a. Demokrasi langsung 

Yakni rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya di 

dalam rapat yang dihadidri oleh seluruh rakyat. 

b. Demokrasi representatif 

Yakni rakyat menyalurkan kehendaknya, dengan memilih 

wakil wakilnya untuk duduk dalam dewan perwakilan rakyat. Pada 

era modern ini pada umumnya, Negara-negara menjalankan 

demokrasi perwakilan karena jumlah penduduk cenderung 

bertambah banyak dan wilayah negara semakin luas, sehingga 

demokrasi langsung sulit untuk dilaksanakan. 

c. Demokrasi referendum 

Yakni gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi 

perwakilan. Ini artinya, rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk 
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duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi dewan itu dikontrol 

oleh pengaruh rakyat dengan “referendum” dan “inisiatif rakyat” 

Ketiga, dari sudut pandang tugas-tugas dan hubungan antara alat-alat 

perlengkapan negara”, demokrasi dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, 

antara lain : 

 

 

a. Demokrasi Sistem Parlementer 

Yakni dalam demokrasi ini terdapat hubungan erat antara 

badan legislatif dengan badan eksekutif. Hanya badan legislatif 

saja yang dipilih rakyat, sedangkan badan eksekutif yang biasa 

disebut “kabinet” dipimpin oleh seorang perdana menteri yang 

dibentuk berdasarkan dukungan suara terbanyak yang terdapat 

dalam dewan perwakilan rakyat atau di parlemen. 

b. Demokrasi sistem pemisahan kekuasaan,  

Yakni demokrasi dalam arti kekuasaan dipisahkan menjadi 

kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif 

c. Demokrasi sistem referendum 

yakni demokrasi perwakilan dengann kontrol rakyat secara 

langsung terhadap wakil-wakilnya di dewan perwakilan rakyat. 

Ada dua macam referendum yakni referendum obligator dan 

referendum fakultatif”. Dalam referendum obligator, kebijakan 

atau undang-undang yang diajukan oleh pemerintah atau dibuat 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat dapat dijalankan setelah disetujui 
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oleh rakyat dengan suara terbanyak. Referendum obligator 

biasanya dilaksanakan terhadap hal-hal krusial atau penting, yang 

menyangkut hajat orang banyakdan perubahan dasar negara, 

seperti kebijakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan 

perubahan Undang-undang Dasar. Dalam referendum fakultatif, 

undang-undang yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat baru 

dimintakan persetujuan rakyat, apabila dalam jangka waktu 

tertentu setelah undang-undang diumumkan, sejumlah rakyat 

memintanya.
40

 

C. Konsep Siyasah Syar’iyyah terkait Demokrasi 

Demokrasi menurut Islam dapat diartikan seperti musyawarah (Syura’). 

Pendapat orang banyak untuk mencapai keputusan dengan mengedepankan 

nilai-nilai keagamaan. Musyawarah ini didasarkan pada surah Al-Imran ayat 

159 dan surah As-Syura ayat 38: 

 

                                                                                                         … 
                    

Artinya: “… dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan 

(penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”
41
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Artinya: “(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang 

menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan 

urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka 

menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”
42

 

Surah ini dinamai dengan nama Asy-Syura (musyawarah) sebagai 

penghargaan atas kedudukannya, hal itu ia dianggap sebagai “satu unsur dari 

beberapa unsur kepribadian penuh keimanan yang benar”, di samping 

kesucian hati penuh iman, tawakal, dan penyucian anggota badan dari dosa 

dan perbuatan keji, juga sifat muraqabah (pendekatan diri) kepada Allah 

dengan mendirikan shalat dan solidaritas yang baik lewat jalan musyawarah, 

juga berinfak di jalan Allah. Di samping itu, juga unsur kekuatan yang dapat 

menaklukan kezaliman dan agresi. Dan ini termasuk di antara kaidah syariat 

atau politik keagamaan, sebagaimana ia juga adalah metode yang dikendaki 

oleh Allah untuk kaum muslimin dalam gerakan masyarakat dan dasar 

normanya.
43

 

Demokrasi sendiri secara diskursus masih kontroversi di kalangan umat 

muslim Indonesia. Kontroversi terhadap demokrasi sendiri terletak pada dua 

persoalan. Problem pertama, terletak pada prinsip kekuasaan dalam konsep 

ini, yaitu bahwa demokrasi meletakkan kekuasaan ada di tangan rakyat. Hal 

ini tentunya menjadi sebuah persoalan yang problematik manakala dikaitkan 
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dengan hukum Islam yang memandang bahwasanya kekuasaan adalah mutlak 

milik Allah. 

Problem kedua, terletak pada prinsip pengambilan hukum. Hukum dalam 

pandangan demokrasi berarti adalah pelaksana kekuasaan. Sementara proses 

pengambilan hukum itu ditentukan oleh rakyat yang menjadi pemegang 

kekuasaan tertinggi. Jadi hukum dalam demokrasi merupakan representasi 

kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat. 

Di sisi menempatkan lain, Islam kekuasaan mutlak menjadi milik Allah. 

Sebagai konsekuensinya hukum tertinggi adalah hukum Allah. Dalam hal ini, 

Islam memandang bahwa syariat Islam adalah sebagai representasi kekuasaan 

Allah. Sebagian kaum muslimin berkeyakinan bahwa demokrasi dalam segala 

bentuknya, adalah sebuah pengingkaran terhadap Allah, dan semua atribut 

demokrasi, dan mengikuti demokrasi dalam segala bentuknya tidak selaras 

dengan aqidah islam yaitu mentauhidkan Allah. 

Sementara demokrasi menganggap bahwa rakyat adalah pemegang 

kedaulatan tertinggi, sehingga demokrasi adalah hukum mayoritas rakyat, 

tasyrii‟ suara terbanyak, dan suara mayoritas. Ini sangat bertentang dengan 

aqidah al islamiyah dan syariah Islam. Kekuasaan dalam Islam terletak pada 

(aqidah) yang Tauhidullah diyakini yakni kekuasaan Allah dalam Syariat 

Islam tidak selayaknya konsep kekuasaan dlam demokrasi yang terletak pada 

kekuasaan rakyat yang “mayoritas”. Sementara dasar pengambilan hukum 

yang diyakini adalah Syariat itu sendiri yang menjadi dasar kehidupan 

bernegara, bukan pada independensi hukum positifistik yang sekular.
44
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Adapun bagaimana cara melakukan musyawarah, Allah tidak menentukan 

secara perinci. Ini diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Dalam satu 

pemerintahan atau negara, boleh saja musyawarah ini dilakukan dengan 

membentuk suatu lembaga tersendiri, seperti parlemen atau apapun namanya. 

Dalam lembaga ini boleh jadi para anggotanya melakukan musyawarah secara 

berkala pada periode tertentu atau sesuai dengan permasalahan yang terjadi. 

Keanggotaan lembaga ini juga bisa di batasi jangka waktu tertentu yang 

disepakati bersama. 
45

 

Dalam pengambilan keputusan, tidak berarti suara terbanyak mutlak harus 

diikuti. Adakalanya keputusan diambil berdasarkan suara minoritas kalau 

ternyata pendapat tersebut lebih logis dan lebih baik dari suara mayoritas. 

Sebagai contoh, Khalifah Abu Bakar pernah mengabaikan suara mayoritas 

dalam masalah sikap terhadap para pembangkang zakat. Sebagian besar 

sahabat senior yang dimotori „Umar berpendapat bahwa orang-orang yang 

menolak membayar zakat kepada Abu Bakar tetap Muslim dan tidak usah 

diperangi. Sementara sebagian kecil sahabat berpendapat supaya mereka 

diperangi. Abu Bakar memilih pendapat kedua. Pendapat ini akhirnya 

disetujui oleh “forum” dan Abu Bakar pun memerangi mereka. 

Sesuai dengan petunjuk al-Quran, Nabi mengembangkan budaya 

musyawarah di kalangan para sahabatnya. Beliau sendiri, meskipun seorang 

Rosul, sering berkonsultasi dengan para pengikutnya dalam soal-soal 

kemasyarakatan. Akan tetapi, dalam berkonsultasi, nabi tidak hanya mengikuti 

satu pola saja. Sering kali beliau bermusyawarah hanya dengan beberapa 

sahabat senior. Tidak jarang pula, beliau hanya meminta pertimbangan dari 
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orang-orang yang ahli dalam hal yang dipersoalkan atau professional. 

Terkadang, beliau lemparkan masalah-masalah kepada pertemuan yang lebih 

besar, khususnya masalah-masalah yang mempunyai dampak yang luas bagi 

masyarakat. Selain itu nabi tidak selalu mengikuti nasihat para sahabat. Hal ini 

tidak selalu karena beliau mendapat petunjuk dari Allah melalui wahyu.
46
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BAB III 

 Penyelenggaraan Kampanye Pemilu 

A. Fungsi dan Tujuan Kampanye 

Pemilu legislatif diawali dengan kampanye yang sangat menarik dari 

masing-masing calon anggota legislatif. Kampanye pemilu merupakan proses 

menyampaikan pesan-pesan politik yang salah satu fungsinya memberikan 

pendidikan politik bagi masyarakat.
47

 Kampanye adalah kegiatan yang 

terorganisir secara sistematis untuk mendorong masyarakat melakukan sesuatu 

yang diinginkan. Kampanye dalam artian ini untuk melakukan evaluasi dan 

menggunakan media menjadi tepat sasaran. 

Kegiatan kampanye bertujuan untuk menciptakan suatu efek tertentu 

pada masyarakat melalui proses komunikasi. 

1. Fungsi Kampanye 

Secara garis besar kampanye memiliki fungsi sebagai suatu 

penyalur informasi bagi masyarakat agar lebih tanggap terhadap pesan 

yang disampaikan dalam kampanye. Menurut Drs. Antar Venus,  suatu 

kampanye memiliki fungsi sebagai berikut : 

1) Sebagai sarana yang dapat merubah pola pikir masyarakat  

2) Menggugah kesadaran dan pendapat masyarakat terhadap suatu  

permasalahan tertentu 

3) Mengembangkan usaha dan membujuk khalayak untuk 

membeli produk yang dipasarkan  

4) Membangun sebuah citra positif dimasyarakat. 
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2. Tujuan Kampanye Kampanye 

Kampanye merupakan suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan 

secara tersusun dan terencana, penyelenggara kampanye umumnya 

bukanlah individu melainkan lembaga atau organisasi. Karena hal tersebut 

kampanye selalu memiliki tujuan yang sangat beragam dan berbeda antara 

satu organisasi dengan yang lainnya. Namun secara umum tujuan 

kampanye adalah untuk menggugah suatu masalah tertentu dengan cara 

menyampaikan suatu gagasan atau pesan yang dikampanyekan sehingga 

masyarakat dapat menyukai, simpati, peduli, dan mau melakukan apa yang 

dikampanyekan. 

Upaya yang ingin dicapai dari kampanye selalu melibatkan aspek 

pengetahuan (knowledge), sikap (attitude), dan perilaku (behavioural). 

Menurut Ostergaard, menyatakan bahwa ketiga aspek tersebut dengan 

istilah 3A yaitu awareness, attitude dan action, dimana aspek ini saling 

berkaitan dan merupakan sebuah target of influence yang mesti dicapai 

secara bertahap agar suatu kondisi perubahan yang diinginkan dapat 

tercipta. Dalam konsep Ostergaard tahapan yang harus dilakukan dalam 

mencapai tujuan suatu kampanye adalah sebagai berikut : 

1) Tahap pertama adalah memunculkan kesadaran dari 

masyarakat tentang sebuah masalah untuk menarik perhatian 

dan memberikan informasi dari produk atau gagasan yang 

dikampanyekan.  

2) Tahap kedua adalah melakukan perubahan dalam ranah sikap 

untuk memunculkan simpati, rasa suka dan kepdulian tentang 

masalah yang dikampanyekan.  

3) Pada Tahap terkahir ditujukan untuk merubah perilaku 

masyarakat, dimana adanya tindakan tertentu dari sasaran 
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kampanye, dimana tindakan tersebut dapat dilakukan sekali itu 

saja atau berkelanjutan yang dapat merubha perilaku secara 

permanen dari diri sasaran.
48

 

B. Kampanye Sebagai Sarana Demokrasi 

Salah satu agenda reformasi politik di negeri ini adalah perubahan dan 

perbaikan sistem politik dan praktik demokrasi sebagai instrumen untuk 

mengelola pemerintahan dan kepentingan publik. Demokrasi dengan model 

pemilihan langsung merupakan metode untuk mempraktikkan demokrasi yang 

berupaya memberi kesempatan dan otonomi kepada setiap warga negara 

sebagai partisipan dalam kompetisi pemilu untuk mendapatkan pemimpin 

yang akan mengelola public polecy melalui lembaga eksekutif maupun 

legislatif. Apalagi bahwa pasca reformasi terdapat semacam pandangan dan 

dukungan terhadap demokrasi sebagai consensus bersama untuk sarana 

mengelola kepentingan umum dan sistem pemerintahan kita.
49

 

Dalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan indikator 

penting terciptanya demokrasi suatu negara. Pemilu merupakan arena 

kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik yang didasarkan pada pilihan 

formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Pada zaman modern ini, 

pemilu menjadi posisi terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. 

Ia adalah mekanisme tercanggih yang ditemukan agar rakyat tetap berkuasa 

atas dirinya. 

Di Indonesia kampanye merupakan cara yang cukup efektif untuk 

mempengaruhi suara pemilih dalam pemilu. Dengan kampanye maka para peserta 

pemilu dapat mempengaruhi para konstituennya untuk memilihnya dalam 

pemilihan. Kampanye tersebut dilakukan dengan cara yang bermacam-macam, 
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mulai dari pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran melalui media 

cetak dan media elektronik, penyiaran melalui radio dan televisi, penyebaran 

bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, rapat 

umum, debat publik / debat terbuka antar calon, hingga kegiatan lain yang tidak 

melanggar peraturan perundang undangan. 

C. Kampanye Pemilu melalui Penggunaan Media Sosial 

 Pada Prinsipnya, kampanye merupakan kegiatan komunikasi individua tau 

kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan 

efek atau dampak tertentu. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 mendefinisikan 

kampanye dalam Pasal 1 ayat 35, yang berbunyi: 

“Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang 

ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan 

menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”
50

 

Dua tokoh seperti, Rogers dan Storey mendefinisikan kampanye sebagai 

serangkaian Tindakan komunikasi yang terencana, bertujuan untuk menciptakan 

efek tertentu pada sejumlah besar khalayak, dan dilakukan secara berkelanjutan 

pada kurun waktu tertentu.
51

Artinya bahwa kampanye merupakan periode yang 

diberikan kepada semua kontestan untuk memaparkan program kerja, 

mempengaruhi opini public, dan mobilisasi pemilih agar bersedia memberikan 

hak pilihnya. Meskipun demikian, segala Tindakan dalam kegiatan kampanye 

harus dilandasi prinsip persuasi, terutama mengajak dan mendorong public untuk 

menerima atau melakukan sesuatu yang dianjurkan atas dasar sukarela. 

Pelaksanaan kampanye Pemilu sekurang-kurangnya akan melibatkan 

sedikitnya ada enam pihak. Hal ini juga dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 1 ayat 

22 sampai ayat 26, PKPU No. 28 Tahun 2018 yaitu:  
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1. Pelaksana Kampanye, adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta 

Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye. 

2. Tim Kampanye, adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon 

Bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang 

mengusulkan pasangan calon, yang didaftarkan ke KPU dan 

bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan 

kampanye. 

3. Petugas Kampanye, adalah seluruh petugas penghubung peserta 

pemilu dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP 

Kabupaten/Kota yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye, 

dibentuk oleh Pelaksana Kampanye dan didaftarkan kepada KPU 

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, sesuai dengan 

tingkatannya. 

4. Peserta Kampanye adalah, Peserta Kampanye adalah anggota 

masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat 

sebagai Pemilih. 

5. Juru Kampanye adalah orang seorang atau kelompok yang ditunjuk 

untuk menyampaikan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta 

Pemilu yang dibentuk oleh Pelaksana Kampanye. 

6. Organisasi Penyelenggara Kegiatan adalah organisasi yang berbentuk 

badan hukum yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu, didirikan dan 

dikelola oleh Warga Negara Indonesia serta tunduk kepada hukum 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.
52

 

Sementara itu, untuk materi kampanye sebagaimana dijelaskan di Undang-

Undang No. 7 Tahun 2017 pada pasal 274 ayas 1, berbunyi: 

“…visi, misi, dan program pasangan calon untuk kampanye Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden: visi, misi, dan program partai politik untuk 

partai politik peserta pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, 

anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan visi, 
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misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye perseorangan yang 

dilaksanakan oleh calon anggota DPD”.
53

 

Materi kampanye selanjutnya dapat disampaikan dengan berbagai metode 

sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, yang berbunyi: 

“…pertemuan terbatas; pertemuan tatap muka; penyebaran bahan 

kampanye Pemilu kepada umum; pemasangan alat peraga di tempat 

umum; media sosial; iklan media massa cetak, media massa elektronik, 

dan internet; rapat umum; pasangan calon; dan kegiatan lain yang tidak 

melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-

undangan.”
54

 

Sebagai bagian dari Pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan 

secara bertanggung jawab, kampanye Pemilu di Indonesia terus mengalami 

perubahan-perubahan, mulai dari durasi waktu hingga metode kampanye yang 

digunakan. Media sosial adalah salah satu metode kampanye yang terbilang baru 

dan mulai diatur keberadaannya sejak tahun 2014 silam. PKPU Nomor 23 Tahun 

2018, yang berbunyi: 

“Media Sosial adalah kumpulan saluran komunikasi dalam jaringan 

internet yang digunakan untuk interaksi dan berbagi konten berbasis 

komunitas.”
55

 

 Diikutsertakannya media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu 

sejatinya membawa angin segar bagi tumbuhkembangnya demokrasi. Media 

sosial dinilai mampu membantu proses pendewasaan demorasi (democracy 

deepening) sekaligus menjadikan warga negara sebagai “demos” yang 

seutuhnya.
56

Terobosan-terobosan di sebuah negara bahkan akan dapat 

menciptakan deliberasi nilai-nilai demokrasi seperti, kesukarelaan (voluntarism), 
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kesamaan (egalitarian), maupun praktik berjejaring (networking) yang dapat 

menyebar dan diterima secara meluas. 

 Aktivismedan preservasi menjadi konsekuensi logis yang muncul dari 

relasi cyberspace dengan demokrasi. Andreas M Kaplan dan Michael Haenlein 

memberikan tipologi media sosial menjadi beberapa jenis, yakni: Collaborative 

Project seperti, Wikipedia maupun Blog; Content Communities seperti, Youtube; 

Social Networking Sites seperti, Facebook maupun Twitter; Virtual Social Worlds 

seperti, Second Life; dan Virtual Game Worlds seperti, War of Warcraft.
57

 

 Media sosial dalam kehidupan politik di era digital memiliki peran 

penting. Seperti pada pemilihan presiden AS di tahun 2008, yang menunjukkan 

kepada dunia bahwa menggunakan jejaring sosial dapat menjadi alat penting 

dalam melakukan kampanye politik. Kampanye presiden Barack Obama tahun 

2008 AS telah sering digambarkan sebagai kampanye pemilu pertama di mana 

penggunaan media sosial memiliki dampak yang menentukan.
58

 Di sisi lain, 

dalam beberapa tahun terakhir dunia menyaksikan dua gerakan protes besar dunia 

yang membuktikan bahwa media sosial bisa menjadi senjata yang kuat di tangan 

para aktivis politik juga. Dua peristiwa di seluruh dunia ini menunjukkan kepada 

dunia bahwa pentingnya media sosial dalam menciptakan kesadaran politik dan 

memobilisasi protes politik. 

Maraknya traffic penggunaan media sosial sudah bukan hal yang baru di 

Indonesia. Sejak mengalami booming di tahun 2012, keterikatan masyarakat 

terhadap media sosial semakin meningkat. Media sosial yang awalnya hanya 

digunakan sebagai media untuk bersosialisasi dengan teman dan kerabat dekat, 

kini mulai menembus komunikasi antara individu dengan institusi. Melihat 
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fenomena ini, partai politik dan kandidat mulai melirik media sosial sebagai suatu 

alat untuk berinteraksi dengan konstituennya, termasuk untuk mempromosikan 

produk mereka.
59

Karenanya, banyak partai politik tanah air yang akhirnya 

beramai-ramai menyiapkan tim khusus untuk menggarap media sosial seperti, 

Facebook, Twitter, Instagram, maupun Youtube, diluar dari website resmi partai. 

Tidak dapat disangkal, media sosial telah menjadi sarana ideal untuk 

mengetahui opini public, perihal posisi politik, dan kebijakan yang dikeluarkan. 

Dukungan public kepada politisi dapat diukur dari lalu lintas media sosialnya. 

Sejumlah penelitian dengan jelas menunjukkan trend penggunaan media sosial 

oleh politisi dengan tujuan untuk menjalin hubungan dengan konstituen, berdialog 

langsung, dan membentuk diskusi politik. Kemampuan sosial media menciptakan 

ruang dialog antara politisi dengan public rupanya ampuh dan berhasil menarik 

minat pemilih, khususnya kaum muda. 

Menyikapi tren penggunaan internet yang kian meningkat belakangnan ini, 

Indonesia sebagai negara hukum telah mengeluarkan dan menetapkan berbagai 

peraturan-peraturan. Secara umum, lalu lintas internet di Indonesia diwajibkan 

tunduk pada ketentuan yang tertuang adlam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. 

Sementara itu, dalam kondisi sedang berlangsungnya serangkaian 

penyelenggaraan Pemilu, penggunaan internet; dalam hal ini media sosial, juga 

disyaratkan untuk patuh dalam ketentuang yang terdapat pada UU No. 7 Tahun 

2017, Permen Kominfo No. 14 Tahun 2014, PKPU No. 33 Tahun 2018, dan 

Perbawaslu No. 28 Tahun 2018. 
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Tidak dapat dipungkiri, aturan terkait lalu lintas penggunaan media sosial 

saat ini telah membawa dampak terhadap kondisi-kondisi tertentu. Dalam 

penyelenggaraan Pemilu misalnya, keberadaannya tak luput dari perhatian. 

Fenomena politik yang kerap menggunakan instrumen media sosial belakangan 

ini dianggap memiliki perhatian positif yang patut untuk dimanfaatkan untuk 

mewujudkan perubahan sosial politik negara kearah yang lebih baik. Susunan 

politik negara dunia dari belahan dunia percaya bahwa kehadirannya memicu 

partisipasi politik masyarakat. 
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BAB IV 

“Telaah Atas Demokrasi Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu 

Melalui Media Sosial Perspektif Siyasah Syar’iyyah”. 

A. Penggunaan Media Sosial sebagai media Kampanye dalam Pelaksanaan 

Kampanye Pemilu 

 Berlakunya pelaksanaan kampanye Pemilu dalam penggunaan media 

sosial sebagai media kampanye ditentukan berdasarkan terpenuhinya ketentuan 

Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011. Membentuk Peraturan Perundang-undangan 

disyaratkan untuk memperhatikan beberapa asas berikut: 

a. Kejelasan tujuan; 

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 

c. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan; 

d. Dapat dilaksanakan 

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 

f. Kejelasan rumusan; dan 

g. Keterbukaan 

Persoalan sejauhmana efektifitas hukum, sejatinya dapat diukur dengan 

memperhatikan sejauh mana aturan hukum tersebut ditaati oleh Sebagian besar 

targetnya. Soerjono Soekanto menyebutkan kepatuhan masyarakat dan instansi 

penegak hukum menjadi penentu derajat dari efektivitas hukum. Asumsinya, 

“taraf kepatuhan yang tinggi adalah indicator berfungsinya hukum sekaligus 

pertanda bahwa hukum telah mencapai tujuan yakni, berupaya mempertahankan 

dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.”
60

 Soerjono Soekanto juga 
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menambahkan bahwa yang dimaksud dengan efektifitas hukum adalah upaya 

yang dilakukan agar hukum yang ada benar-benar hidup dan berfungsi. 

Sedangkan menurut Bustanul Arifin, didalam kehidupan negara hukum, 

berlakunya suatu produk hukum didukung oleh tiga pilar utama sebagai 

penyangganya, yakni: 

a. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dan dapat diandalkan; 

b. Peraturan hukum yang jelas dan sistematis; dan 

c. Kesadaran hukum masyarakat yang tinggi
61

 

 

1.  Lembaga Penegak Hukum yang Berwibawa 

Secara Teoritis, pengertian Lembaga penegak mencakupi institusi dan 

aparat (orang) penegak hukum, Bekerjanya aparatur penegak hukum ditentukan 

oleh 3 (tiga) elemen penting yang saling memengaruhi, yakni : 

a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan 

prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; 

b. Budaya kerja yang terkait dengan aparat penegak hukum seperti 

kesejahteraan; dan 

c. Perangkat peraturan yang mendukung, baik kinerja kelembagaan 

maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja.
62

 

 Dengan demikian, Peraturan Perundang-undangan terkait penggunaan 

media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu hanya mungkin dapat 

dilaksanakan dengan hadirnya Lembaga penegak hukum, yang dalam hal ini, 

sebagaimana juga ditegaskan dalam UU No. 7 Tahun 2017 ialah KPU, 

Bawaslu, dan DKPP. 
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Ditinjau dari segi perangkat peraturan, tiga lembaga penyelenggara Pemilu 

tersebut diatas telah dijamin oleh UUD Tahun 1945 dan dipertegas kembali 

oleh UU No. 7 Tahun 2017. Sementara dalam hal budaya kerja masing-masing 

lembaga, UU No. 7 Tahun 2017 juga telah dengan rinci mencantumkan standar 

tugas, wewenang, dan kewajiban ketiga lembaga tersebut. Sedangkan dalam 

hal sarana dan prasarana yang dimiliki, menurut penyusun, ketiganya kurang 

untuk tidak mengatakan tidak memiliki dukungan yang memadai. 

Argumentasi yang penyusun bawa dari serangkaian kondisi riil yang 

terjadi dalam serangkaian penyelenggaraan Pemilu. Sumber daya manusia yang 

dimiliki ketiga lembaga tersebut tidak dapat menepis munculnya upaya-upaya 

yang mengganggu prosesi dan suksesi Pemilu, baik dari segi dalam maupun 

luar negeri. KPU sendiri, menurut penuturan Ketua KPU RI yang pada saat itu 

menjabat, Arif Budiman mengatakan bahwa intensitas serangan Hacker ke 

situs milik lembaganya semakin tinggi menjelang Pemilu 2019, bahkan hingga 

ratusan.
63

 Untuk menangani kasus tersebut, selain mengandalkan tim IT, KPU 

juga terpaksa berkoordinasi dengan stakeholder lainnya seperti, Kominfo dan 

Mabes Polri. Sampai pada 13 Maret 2019, satu orang Hacker asal Indonesia 

yang berhasil diamankan dan ditangkap. 

 Selain itu, Penyebaran konten-konten seperti hoax, ujaran kebencian, 

dan fitnah kian marak terjadi. Kominfo merilis, sepanjang bulan April 2019, 

sedikitnya terdapat 486 konten hoax yang teridentifikasi. 209 konten 

diantaranya merupakan konten yang berasal dari kategori politik, yakni kabar 

bohong yang menyerang Calon Presiden-Calon Wakil Presiden. Partai Politik 

Peserta Pemilu, dan KPU serta Bawaslu
64

. Dari sumber yang sama juga 

diketahui, bahwa sedikitnya ada 1.731 konten hoax sejak Agustus 2018 hingga 
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April 2019.
65

 Ironisnya lagi, sebaran konten hoax tidak berhenti sampai disitu. 

Jumlah hoax terus bertambah dan beredar ditengah masyarakat setelah 17 April 

2019 atau setelah hari pencoblosan dilaksanakan. Konten hoax yang berhasil 

diidentifikasi Kominfo sepanjang Agustus 2018 sampai April 2019. 

 Berikut daftarnya: 

a. Kategori politik, ada 620 konten hoax; 

b. Kategori pemerintahan, ada 210 konten hoax; 

c. Kategori kesehatan, ada 200 konten hoax; 

d. Kategori fitnah, ada 159 konten hoax; 

e. Kategori kejahatan, ada 113 konten hoax; 

f. Isu lainnya. 

  Data-data tersebut dapat diakses oleh khalayak umum melalui laman 

kominfo.go.id dan stophoax.id. Meskipun usaha menciptakan Pemilu yang 

aman, damai, dan tertib merupakan tugas rakyat dan pemerintahan secara 

bersama-sama, akan tetapi dalam kondisi dan waktu tertentu. Lembaga 

penyelenggara Pemilu adalah pihak yang semestinya berada di garda terdepan 

khhususnya Bawaslu. Hal ini juga sebagaimana tertera pada Pasal 19 

Perbawaslu No. 33 Tahun 2018, yang berbunyi: 

  “Pengawas pemilu melakukan pengawasan metode kampanye yang 

dilakukan peserta Pemilu melalui Media Sosial”
66

 

 Dengan demikian, Lembaga penyelenggaraan Pemilu sekaligus Lembaga 

penegak hukum dapat dikatakan memiliki wibawa yang menjamin kredibilitas 

penyelenggaraan Pemilu demokratis. Sarana dan prasarana merupakan factor 

penting dalam penyelenggaraan Pemilu, tidak hanya bagi Lembaga 
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penyelenggara Pemilu, para peserta Pemilu bahkan masyarakat secara umum 

juga menginginkan kehadiran sarana dan prasarana yang memadai.
67

 

2. Peraturan yang Jelas dan Sistematis 

  Pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk 

membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam menyusun 

peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C. Van Der Vlies dan A. 

Hamid S. Attamimi dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu:  

a. Asas-asas yang formal 

1) Asas tujuan yang jelas atau beginsel van duideleijke doelstelling;  

2) Asas organ/lembaga yang tepat atau beginsel van het juiste orgaan;  

3) Asas perlunya pengaturan atau het noodzakelijkheids beginsel;  

4) Asas dapatnya dilaksanakan atau het beginsel van uitvoerbaarheid; 

dan 

5) Asas konsensus atau het beginsel van consensus. 

b. Asas-asas yang materil 

1) Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar atau het beginsel 

van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek; 

2) Asas tentang dapat dikenali atau het beginsel van de kenbaarheid;  

3) asas perlakuan yang sama dalam hukum atau het rechtsgelijk 

heidsbeginsel;  

4) asas kepastian hukum atau het rechtszekerheids beginsel;  

5) asas pelaksanakan hukum sesuai keadaan individual atau het beginsel 

van de individuele rechtbedeling
68

 

  Asas-asas tersebut diatas merupakan satu kesatuan utuh yang bersifat 

kumulatif dan harus dipenuhi dalam setiap pembentukan undang-undang. Oleh 
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karena itu perlu dipikirkan adanya konsekuensi bahwa undang-undang dapat 

dibatalkan atau batal demi hukum apabila tidak memenuhi asas-asas tersebut, 

terlebih dahulu harus ada parameter maupun indicator yang jelas pada tiap 

asas-asas tersebut. 

  Asas kejelasan tujuan dalam peraturan penggunaan media sosial dalam 

pelaksanaan kampanye Pemilu dapat diketahui dengan adanya tahapan 

perencanaan dan penyusunan. Pada tahapan perencanaan, tujuan peraturan 

penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu telah terang 

dituangkan dalam hasil penelitian dan naskah akademik. Untuk tahap 

penyusunan, kejelasan tujuannya dapat dicermati dalam landasan filosofis, 

yuridis, dan sosiologis dalam konsideran menimbang UU No. 7 Tahun 2017. 

  Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tebat, bahwa undang-

undang harus dibuat oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang. 

Merujuk pada ketentuan Pasal 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 UUD Tahun 

1945, pembentukan UU No. 7 Tahun 2017 diserahkan dan telah dilaksanakan 

oleh DPR, DPD, dan Presiden. Sementara itu UU No. 7 Tahun 2017 juga 

memberi kewenangan untuk membentuk peraturan dan keputusan bagi 

Lembaga KPU, Bawaslu, dan DKPP 

  Asas materi muatan yang tepat, mensyaratkan kehadiran sebuah 

undang-undang yang memperhatikan materi muatan dengan tepat. Selain 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat, kehadiran UU 

No. 7 Tahun 2017 yang memuat peraturan penggunaan media sosial dalam 

kampanye Pemilu juga tidak dapat atau tidak cukup diatur dengan membentuk 

peraturan diluar Undang-Undang. 

  Asas dapat dilaksanakan, menginstruksikan sebuah undang-undang 

mesti memperhitungkan efektivitasnya, baik secara filosofis, sosiologis, 

maupun yurridis. Tidak hanya oleh pemerintah saja, melainkan oleh 

masyarakat luas. Implikasinya harus telah dapat diperhitungkan sejak tahapan 

awal pembentukan munculnya peraturan penggunaan media sosial dalam 
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pelaksanaan kampanye merupakan keharusan di tengah-tengah meningkatnya 

tren penggunaan media sosial di tanah air. Peraturan tersebut juga diandaikan 

untuk dapat menciptakan ikllim demokrasi yang lebih baik di hari mendatang. 

  Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan menginginkan setiap undang-

undang dibuat atas dasar kebutuhan dalam mengatur skehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain memiliki hubungan dengan 

asas sebelumnya, asas ini juga memiliki dimensi pada nilai-nilai kemanfaatan. 

Peraturan penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye pemilu tentu 

tidak dapat ditolak kemanfaatannya. Kehadirannya dapat menciptakan pprosesi 

dan suksesi Pemilu yang kompetitif dan adil sebagai tolok ukur hasil Pemilu 

yang legitim. 

 Asas keterbukaan ialah transparansi dalam pembentukan suatu 

undang-undang, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, 

pengesahan, pengundangan, hingga evalusi. Seluruh lapisan masyarakat 

mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan 

dalam proses pembentukan undang-undang. Ketentuan semacam ini telah 

penyusun jelaskan pada penjelasan sebelumnya. Selain itu, bilamana 

diperlukan perbaikan terhadap peraturan penggunaan media sosial dalam 

pelaksanaan kampanye Pemilu, masyarakat secara umum juga dibenarkan 

untuk melakukan peninjaian ulang  misalnya melalui jalur hukum atau Judicial 

Review. 

 Dengan berbelkal pada keterangan tersebut diatas, penyusun 

berkesimpulan bahwa secara umum, peraturan penggunaan media sosial dalam 

pelaksanaan kampanye Pemilu telah memenuhi seluruh asas pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang baik sebagai prasarat efektivitas sebuah 

Peraturan Perundang-undangan. 

3. Kesadaran Hukum Masyarakat Tinggi 

 Efektivitas dari suatu Peraturan Perundang-undangan tidak hanya 

dengan menetapkan tujuannya belaka. Diperlukan syarat lainnya, seperti: 
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a. Perilaku yang diamati adalah perilaku nyata; 

b. Perbandingan perilaku tatkala diatur dengan tidak diatur; 

c. Kesadaran hukum 

1) Pengetahuan tentang peraaturan hukum atau Law Awareness 

2) Pengetahuan tentang isi peraturan hukum atai Law Acquitance 

3) Sikap hukum atau Legal Attitude 

4) Perilaku hukum atau Legal Behavior
69

 

Kondisi suatu masyarakat dapat dikatakan memiliki kesadaran hukum 

yang tinggi tatkala perilaku yang ditampilkan sesuai dengan aturan hukum 

yang ada. Sebaliknya dengan hanya mengetahui hukum saja tanpa 

mematuhinya, kesadaran hukum masyarakat terbilang masih rendah. 

Kesadaran hukum akan membawa seseorang taat terhadap hukum. Ketaatan 

hukum juga melihat perilaku individu akan bergantung pada pilihan-pilihan 

manusia secara rasional untuk memilih taat atau tidak. Setiap orang akan 

cenderung memilih sesuatu yang menguntungkan diri menurut tingkat rasional 

terbaik.
70

 

Mencermati peraturan penggunaan media sosial dalam pelaksanaan 

kampanye Pemilu, penyusun menemukan sejumlah perilaku masyarakat yang 

bertentangan dengannya. Misalnya, dalam hal larangan kampanye pada masa 

tenang. Sebagaimana disebutkan pada UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 36: 

“Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk 

melakukan aktivitas kampanye Pemilu”
71

 

Selanjutnya masa tenang dalam kampanye politik juga dipertegas pada 

Pasal 278, yang berbunyi: 
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“Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 berlangsung 

selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara”.
72

 

Ketentuan tersebut pada praktiknya masih dilanggar. Dalam beberapa 

kasus, praktek pelanggaran seperti tersebut sangat mungkin dilakukan oleh 

sekelompok orang yang dikenal dengan sebutan buzzer. Keberadaannya 

ditengah-tengah berlangsungnya penyelenggaraan pemilu terbilang kian pesat 

dengan motif mencari keuntungan secara finansial
73

 perilaku tidak taat hukum 

yang disebut barusan tidak dilakukan oleh masyarakat yang tidak memiliki 

kepentingan secara langsung dengan penyelenggaraan Pemilu. 

Dari sumber yang berbeda, terhitung sampai pada tanggal 12 April 

2019, sedikitnya terdapat 1.990 akun dan postingan di media sosial yang 

dianggap melanggar ketentuan Pasal 28 yang berisi larangan berkampanye 

yang mempersoalkan Pancasila dan UUD 1945, ujaran kebencial, memuat 

SARA, menghasut dan mengadu domba, mengancam untuk melakukan 

kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan. Dengan temuan 

tersebut, setelah melakukan kajian terdapat 159 akun yang dimintai untuk di-

take down. Seperti diketahui Bawaslu mlakukan pencegahan potensi 

kampanye di media sosial pada masa tenang dengan mengeluarkan surat 

edaran yang ditujukan pada 9 (Sembilan) platform yang terdiri dari Facebook, 

Twitter, Bigo Live, Google,, Line, Tiktok, Live Me, Blackberry Messenger, 

dan Kwiago. Dengan instruksi meminta platform tersebut menutup iklan 

kampanye dan menurunkan konten organic atau tagar yang memuat rekam 

jejak, citra diri pesera Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada 

kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu. 

Tentu banyak variable yang memengaruhi minimnya kesadaran hukum 

masyarakat Indonesia, khususnya perihal penggunaan media sosial dalam 
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pelaksanaan kampanye Pemilu. Ditemukannya sejumlah pelanggaran-

pelanggaran tersebut menjadi bukti bahwa peraturan yang ada tidak dapat 

berlaku atau diberlakukan secara efektif. Kesadaran hukum masyarakat juga 

ditentukan oleh Lembaga penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Bawaslu. 

Bawaslu memiliki tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat 2, yang 

berbunyi: 

“Selain melakukan pengawasan akun media sosial yang didaftarkan di 

KPU, Pengawas Pemilu melakukan pengawasan akun media sosial 

yang tidak didaftarkan”.
74

 

Kondisi seperti ini tentu dapat menurunkan kredibilitas dan legitimasi 

hasil Pemilu. Pada akhirnya, penyusun merujuk pandangan Hans Kalsen yang 

mengakatan bahwa, efektivitas hukum adalah kondisi dimana setiap orang 

benar-benar berbuat sesuai dengan norma hukum, dan norma tersebut benar-

benar diterapkan dan dipatuhi.
75

 Efektifitas menurut Hans Kalsen merupakan 

suatu kualitas hukum itu sendiri. Efektivitas hukum terletak pada fakta bahwa 

orang diarahkan untuk melakukan perbuatan yang diharuskan oleh suatu 

norma melalui idenya tentang norma tersebut. 

Mengetahui norma hukum sangat penting mengingat keabsahan norma 

adalah keabsahan spasial dan temporal yang bermuatan peristiwa. Kendati 

efektivitas sangat penting bagi suatu hukum, tidak berarti mendaji dasar 

berlakunya hukum. Dasar berlakunya hukum ialah norma dasar. Agar norma 

dasar dapat berlaku dalam situasi yang konkrit, syarat tertentu harus dipenuhi 

yakni, hukum tersebut efektif. 

B. Pandangan Siyasah Syar’iyyah dalam Kampanye Pemilihan Umum melalui 

Media Sosial 

Kampanye sebagaimana diketahui dan berkembang di negara-negara 

penganut demokrasi saat ini sebenarnya ada dan ditemukan polanya di dalam 
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konsep kekhalifahan Islam, mulai dari masa empat sahabat, hingga pada masa-

masa kerajaan Islam di belahan dunia Islam. Konsep pemilihan pemimpin 

dilaksanakan dengan mencalonkan seseorang agar dijadikan sebagai pemimpin.  

Konsep kampanye yang dikenal dalam Islam hanya mengakui dalam 

masalah mengajak orang melalui jalan dakwah agar masyarakat mengikuti ajaran 

Islam. Bentuk mengkampanyekan Islam sebagai agama panutan telah ada dan 

dicontohkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Hal tersebut bisa dipahami dalam 

keterangan Ahamad Fuad Basya, bahwa surat-surat yang dikirimkan Rasulullah 

SAW kepada penguasa dan pemimpin negara-negara yang berinteraksi dengan 

masa kenabian, memperlihatkan strategi dan kebijakan politik dilakukan dengan 

tujuan dalam menyebarluaskan dakwah Islam dan menyerukan manusia secara 

keseluruhan untuk menerima Islam.
76

 Ini menandakan bahwa meskipun konteks 

kampanyenya berbeda, akan tapi tujuannya sama yaitu untuk mempengaruhi para 

masyarakat agar menentukan satu pilihan, dan metode ini tentu sudah dikenal 

sejak masa-masa awal Islam. 

Kampanye pemilu dalam bentuk meminta jabatan memang telah ada sejak 

masa Rasulullah SAW. Penentuan pemimpin melalui kampanye pemilu, tidak 

dapat dilepaskan dari sisi historis Islam terkait sistem pemilihan penguasa atau 

khalifah. Oleh sebab itu konsep kampanye ini sama sekali baru dan belum dikenal 

dalam Islam Beberapa Riwayat hadis yang mengandung dalil yang memberikan 

ruang bagi orang yang mampu menduduki jabatan kekuasaan. Dalil tersebut 

mengacu pada hadis Riwayat Abu Dawud, yang berbunyi: 

                                                                                                       
                                                                                                             
                                                                                            

                                                                                                                      
                          

                                                 
76

 Ahmad Fuad Basya, Sumbangan Keilmuan Islam pada Dunia, (Jakarta: Pustaka al-

Kautsar, 2015), h. 43. 



62 

 

 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abbas al-Anbari, telah 

menceritakan kepada kami Umar bin Yunus, telah menceritakan kepada 

kami Mulazim bin Amru, telah menceritakan kepadaku Musa bin 

Najdah, dari kakeknya Yazid bin Abdurrahman Abu Katsir ia berkata, 

telah menceritakan kepada ku Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW 

beliau bersabda: Barangsiapa menginginkan untuk menjadi hakim, 

kemudian keadilannya mengalahkan kelalimannya maka baginya Surga, 

dan Barangsiapa yang kelalimannya mengalahkan keadilannya maka 

baginya Neraka. (HR. Abi Dawud). 

Mengomentari hadis tersebut, al-Shan‟ani menyebutkan bahwa hadis di 

atas menunjukkan kebolehan meminta jabatan kepemimpinan dalam kebaikan. 

Memang ditemukan adanya orang yang memiliki sifat yang baik, dan meminta 

jabatan itu bukanlah merupakan hal yang dibenci.
77

 Dengan begitu, dalam 

keadaan tertentu, meminta jabatan dibolehkan sepanjang ada niat untuk 

memangkunya dengan baik. 

Selain hadis diatas, juga ditemukan dalam riwayat lainnya terkait dengan 

keterangan janji surga bagi seseorang yang iingin menjadi kekuasaan sebagai 

hakim dan dapat melaksanakannya dengan adil: 

 

                                                                                                     
                                                                                                         
                                                                                                        
                                                                                                               

                                     
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abbas al-Anbari, telah 

menceritakan kepada kami Umar bin Yunus, telah menceritakan kepada 

kami Mulazim bin Amru, telah menceritakan kepadaku Musa bin Najdah, 
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dari kakeknya Yazid bin Abdurrahman Abu Katsir ia berkata, telah 

menceritakan kepada ku Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW 

beliau bersabda: Barangsiapa menginginkan untuk menjadi hakim, 

kemudian keadilannya mengalahkan kelalimannya maka baginya Surga, 

dan Barangsiapa yang kelalimannya mengalahkan keadilannya maka 

baginya Neraka. (HR. Abi Dawud). 

Ibn Qayyim menambahkan tentang hadis serupa bahwa hadis tersebut 

menjadi dalil mengenai tidak akan selamat dari api neraka bagi seorang hakim 

kecuali dia mengetahui kebenaran dan mengerjakannya.
78

 

dilihat dari sudut pandang konsep siyasah syar‟iyyah, maka meminta 

jabatan melalui jalan kampanye diperbolehkan, yaitu dengan dua pertimbangan 

sebagai berikut: 

1. Dilihat dari sistem pemerintahan. Harus diakui bahwa konsep 

kampanye ini hadir sejalan dengan adanya pemerintahan yang 

menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi mengharuskan adanya 

tahapan pencalonan seseorang sebagai pemimpin, kemudian tahapan 

kampanye, dengan tujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar 

memberikan hak suaranya terhadap pihak yang dicalonkan. Oleh sebab 

itu, keadaan sistem pemerintahan seperti ini mengharuskan adanya 

kampanye pemilu. 

2. Dilihat dari hadis yang mendukung bolehnya meminta jabatan. Seperti 

yang telah dijelaskan diatas pada satu riwayat hadis Abu Dawud 

tentang masuk surganya orang yang meminta menjadi hakim dan 

memutuskan perkara dengan adil. hasil kompromi kedua hadis ini 

dengan menyebutkan bahwa meminta jabatan dimungkinkan terjadi, 

hanya saja ketika yang meminta jabatan itu terpilih, maka ia harus 

mampu mewujudkan keadilan.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Beberapa poin yang dapat disimpulkan dari penelitian perihal telaah atas 

demokrasi dalam pelaksanaan kampanye pemilu melalui media sosial perspektif 

siyasah syar‟iyyah, yaitu: 

Pertama, Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi dan 

berdasarkan atas hukum, pedoman perilaku penggunaan media sosial disyaratkan 

termuat di dalam sebuah regulasi yang disepakati secara bersama. Peraturan 

Perundang-undangan terkait penggunaan media sosial dalam pelaksanaan 

kampanye Pemilu di Indonesia telah memuat prinsip demokrasi dan negara 

hukum. Kehadiran Peraturan Perundang-undangan tersebut diandaikan sebagai 

upaya penyesuaian terhadap kebutuhan, situasi, dan kondisi yang terjadi. Tidak 

sebaliknya, dianggap sebagai pengekangan terhadap kebebasan individu. 

Kendati Peraturan Perundang-undangan yang mengatur perihal 

penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu telah sesuai 

dengan amanat, namun peraturan tersebut pada praktiknya tidak dapat berlaku 

secara efektif. Tidak efektif-nya peraturan tersebut dapat dilihat dari minimnya 

sarana dan prasarana yang dimiliki lembaga penyelenggara Pemilu. Dalam 

beberapa kasus, Sumber Daya Manusia yang dimiliki lembaga penyelenggara 

Pemilu seperti, KPU dan Bawaslu, harus dihadapkan dengan kasus-kasus yang 

melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada dan tidak dapat 

melakukan aksi cepat tanggap dalam melakukan upaya-upaya pencegahan. 

Pada situasi bersamaan, penyebaran konten-konten negatif yang 

berhubungan dengan Pemilu, sepeti: Hoax;Ujaran Kebencian; dan Fitnah, justru 

semakin meningkat jumlahnya di tengah-tengah berlangsungnya serangkaian 

penyelenggaraan Pemilu. Akibatnya, stigma negatif terhadap lembaga ini 

mengarah pada sebuah kesimpulan bahwa KPU tidak bekerja. Sementara itu, tidak 

efektifnya peraturan penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye 
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Pemilu juga dapat diketahui dengan adanya prilaku tidak taat hukum, baik yang 

dilakukan oleh Peserta Pemilu maupun masyarakat umum. 

Terhitung, per 25 Maret 2019 saja, terdapat 2 (dua) kasus yang telah 

diputus dengan inkrah perihal pelanggaran kampanye dengan menggunakan 

media massa cetak, media massa elektronik, dan internet di luar jadwal. Data lain 

menunjukkan, sampai pada tanggal 12 April 2019, sedikitnya terdapat 1.990 akun 

dan postingan di media sosial yang dianggap melanggar ketentuan Pasal 280; 

larangan kampanye yang mempersoalkan Pancasila dan UUD 1945, ujaran 

kebencian, memuat SARA, menghasut dan mengadu domba, mengancam untuk 

melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan. Dengan temuan 

tersebut, setelah melakukan kajian, terdapat 159 akun yang dimintai untuk di take 

down oleh platform dan sudah 21 akun yang dinyatakan di take down 

Kedua, Dalam pandangan siyasah syar'iyyah, penentuan pemimpin melalui 

kampanye pemilu tidak diatur secara terperinci. Karena sistem kampanye pemilu 

hadir mengikuti sistem pemerintahan demokrasi. Menurut siyasah syar'iyyah, 

kampanye pemilu diperbolehkan sepanjang tidak menyalahi prinsip-prinsip 

hukum islam.  Konsep negara dengan sistem pemerintahan demokrasi secara 

sendirnya mengharuskan adanya sistem pencalonan yang diikuti kampanye 

pasangan calon. Dasar hukumnya mengacu pada hadis riwayat Abu Dawud, dalil 

mengenai permintaan Utsman bin Abi Al-'Ash kepada Rasulullah SAW untuk 

menjadi imam shalat, dan riwayat hadis Abi Dawud tentang informasi Rasulullah 

SAW terkait masuk surga orang yang meminta jabatan hakim dan mampu 

memutus secara adil. 

B. Implikasi 

Pertama, Keberadaan media sosial menjadi penting untuk mendapat perhatian 

oleh para pihak, khususnya dalam pelaksanaan kampanye pemilu. Peran 

media sosial semakin signifikan ditengah-tengah kehidupan masyarakat 

Indonesia dewasa ini. Pada pelaksanaan kampanye Pemilu, media sosial 

adalah alternatif baru, mudah, dan murah untuk meraup dukungan politik. 
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Kendati demikian, aturan terkait penggunaanya juga mesti memperhatikan 

nilai-nilai demokrasi, baik secara teoritis maupun praktis agar dapat diterima 

dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pasalnya, konsep dan 

praktik demokrasi acap kali berpenetrasi dengan kondisi suatu negara 

sehingga sehingga perubahan menjadi suatu keniscayaan. 

 penggunaan media sosial dalam pelaksanaan kampanye Pemilu di 

Indonesia perlu penyebarluasan , dalam arti sosialisasi kepada seluruh lapisan 

masyarakat. Lembaga penyelenggara Pemilu merupakan pihak yang 

semestinya berada pada barisan terdepat untuk melakukan itu. Hal ini guna 

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, yang dapat meningkatkan 

kualitas penyelenggaraan Pemilu. 

 Kedua, Hendaknya, kampanye pemilu yang dilaksanakan oleh peserta 

pemilu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti 

kampanye hitam, politik uang dan lainnya. Paserta pemilu juga harusnya tidak 

mengumbar janji yang sulit untuk ditepati. Para praktisi dan akademisi hukum 

juga hendaknya melakukan penelitian mengenai relevansi dalil-dalil yang 

membolehkan meminta jabatan dengan konsep pemilu saat ini. Hal tersebut 

berguna bagi peneliti-peneliti berikutnya sebagai rujukan tambahan, berguna 

pula bagi kalangan masyarakat dalam menambah wawasan tentang konsep 

kampanye dalam Islam.
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