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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/1987, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 żal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
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 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ه

 hamzah ‘ apostrof ء

 ya y ye ي

 

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

tanda apostrof (‘). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda  Nama  Huruf Latin Nama  
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 fatḥah a a اَ 

 kasrah i i أِ

 ḍammah u u اُ 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda  Nama  Huruf Latin  Nama  

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ءَيْ 

 fatḥah dan wau au u dan u ءَوْ 

 

Contoh:  

 kaifa :كَیْفَ 

 haula :ھَؤْلَ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 

ىِ | ... اِ ...  fatḥah dan alif atau ya’ ā a dan garis di atas 

 kasrah dan ya ī i dan garis di atas يَ 

 dammah dan wau ū u dan garis di atas و

Contoh: 
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 māta : مَتَ 

 ramā :رَمىَ 

4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 

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

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

transliterasinya dengan [h]. 

Jika pada kata yang terakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 

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

tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 al-ḥikmah :الَْحِكْمَةُ 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda 

tasydid (  ّء), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda yang diberi tanda syaddah.  

Contoh: 

 aduwwun‘ :عَدوٌُّ 

6. Kata Sandang 
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Kata sandang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) 

alif lam dan ma’rifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di tulis 

seperti biasa, al-, baik Ketika diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf 

qamariah. 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :الَشَّمْسُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostor (‘) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di Tengah dan akhir. 

Contoh: 

 syai’un :شَيْءٌ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

Kalimat, istilah atau kata Arab yang ditransliterasikan adalah yang 

belum dibakukan dalam bahasa Indonesia seperti diatas. Kalimat, kata, atau 

istilah yang sudah lazim atau sudah dibakukan dalam Bahasa Indonesia tidak 

lagi ditulis menurut cara transliterasinya. 

9. Lafẓ al-Jalālah (�) 
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Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaf ialaih (frasa nimona), ditransliterasikan 

tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

ِ  ا حْمَتِ  رَ  فيِْ  ھمُْ  �� : hum fi raḥmatillāh 

10. Huruf Kapital 

Huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri di dahului 

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

awal nama tersebut. 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan dan ditulis dalam tulisan ini ialah 

sebagai berikut: 

1. swt. : subḥānahū wa ta’ālā 

2. saw. : ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

3. a.s. : alaihi al-salām 

4. H : Hijriah 

5. M : Masehi 
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6. SM : Sebelum Masehi 

7. QS : al-Qur’an Surah 

8. HR : Hadis Riwayat 
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ABSRTAK 

Nama : Rifki Sahdir 
Nim : 10200120090 
Judul Skripsi : Pengaruh Kualitas Demokrasi terhadap Hadirnya 

Golongan Putih Perspektif Siyasah Syar’iyyah 
Skripsi ini berjudul “Pengaruh Kualitas Demokrasi terhadap Hadirnya 

Golongan Putih Perspektif Siyasah Syar’iyyah” dengan dua rumusan masalah, 
yaitu: Pertama, bagaimana kualitas Demokrasi mempengaruhi hadirnya 
Golput?. Kedua, bagaimana Golput dalam perspektif siyasah syariyyah?. 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi 
ini adalah Library Researce dengan menggunakan pendekatan yuridis 
deskriptif dan normatif syar’i dengan menelaah berbagai karya tulis seperti 
buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan judul penelitian. Serta menelaah 
hukum positif yang berlaku, al-Qur’an dan Hadis. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sikap Golput dalam 
pelaksanaan Pemilu dipengaruhi oleh kualitas Demokrasi seperti tidak 
terpenuhinya kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga Demokrasi yang 
tidak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi menyebabkan 
masyarakat memilih untuk bersikap Golput dan apolitis. Sedangkan dalam 
perspektif siyasah syar’iyyah tidak menggunakan hak pilih atau absen dalam 
pelaksanaan Pemilu maka berdosa secara syari’at, karena hak pilih 
merupakan kesaksian yang harus dipertanggung jawabkan sebab 
menyangkut kehidupan dan masa depan masyarakat. 

Implikasi dari penelitian ini agar dapat meminimalisir terjadinya 
Golput ialah pemerintah sebagai penyelenggara negara harus menjalankan 
pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip Demokrasi yakni dengan 
mengutamakan kepentingan umum, dan melindungi hak-hak asasi manusia 
serta tidak menggunakan aturan dan tindakan represif aparat untuk 
membatasi kebebasan masyarakat untuk mengekspresikan dirinya.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Apa yang sebenarnya terjadi pada Demokrasi kita sehingga fenomena 

Golongan Putih (Golput) mewarnai setiap Pemilihan Umum (Pemilu) yang 

hendak dilaksanakan. Sebuah pertanyaan mendasar yang tidak pernah kita 

bayangkan sebelumnya. Namun demikianlah adanya, bahwa fenomena Golput 

bukanlah suatu fenomena yang terjadi dengan sendirinya tanpa adanya suatu 

sebab, akan tetapi terjadi karena suatu hal yang juga mencerminkan kondisi 

atau kualitas Demokrasi dalam suatu negara. 

Dalam sebuah Demokrasi rakyat memegang kekuasaan tertinggi, 

rakyat dengan kapasitas yang dimilikinya berhak untuk menentukan arah 

dan masa depan suatu negara, dan seluruh kebijakan ataupun aktivitas 

politik dalam negara Demokrasi semata-mata untuk kepentingan rakyat. 

Secara prosedural ada 4 prinsip yang dapat menggambarkan pelaksanaan 

Demokrasi yakni partisipasi politik rakyat, kesetaraan hak-hak politik rakyat, 

majoritarian rules, dan responsifitas wakil terhadap konstituennya. 

Sedangkan secara substansial, Demokrasi menghendaki adanya jaminan dan 

pengakuan terhadap kebebasan setiap individu masyarakat dan perlindungan 

terhadap hak-hak politik yang meliputi kebebasan beragama, kebebasan 
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berekspresi, dan kebebasan terhadap diskriminasi.1 Setiap negara yang 

mengklaim sebagai negara Demokrasi harus menjalankan pemerintahan 

berdasarkan prinsip-prinsip Demokrasi, dengan membuka ruang sebebas-

bebasnya kepada seluruh rakyat untuk menyampaikan preferensinya tanpa 

adanya rasa takut, kesetaraan politik yang dimana masyarakat memiliki 

kedudukan yang sama untuk mewujudkan preferensinya tanpa adanya 

diskriminasi terhadap golongan tertentu, serta respon wakil rakyat terhadap 

konstituennya sebagai bentuk pertanggung jawaban yang diberi mandat 

terhadap pemberi mandat. Pemerintahan yang berjalan berdasarkan prinsip-

prinsip Demokrasi akan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap 

pemimpin dan para wakilnya, serta antusias masyarakat dalam aktivitas 

politik dalam suatu negara meningkat. Namun, sebaliknya apabila 

pelaksanaan Demokrasi dalam suatu negara bertolak belakang dengan 

prinsip-prinsip Demokrasi maka hanya akan menimbulkan kekecewaan 

terhadap masyarakat dan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat.  

Pada bulan Juli 2022 The Economist Intelligent Unit mempublikasikan 

hasil surveinya terkait dengan indeks Demokrasi di Indonesia yang di mana 

Indonesia memperoleh skor 6,71/10, hal tersebut menunjukkan bahwa 

indeks Demokrasi di Indonesia ada pada kategori “Flawed Democracy” atau 

Demokrasi cacat dan berada pada urutan ke-54 di dunia. Dalam menilai 

kualitas Demokrasi dalam suatu negara terdapat lima anatomi indeks atau 

 
1 Qorry’ Aina, Demokrasi Prosedural dan Demokrasi Substansial, (Jakarta: UI Press, 

2022), h. 4-8. 
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yang dijadikan sebagai indikator dalam penilaian, yakni; 1). Pelaksanaan 

Pemilu dan Pluralisme, 2). Fungsi Pemerintahan, 3). Partisipasi Politik 

Masyarakat, 4). Budaya Politik, dan 5). Kebebasan Sipil. Dari lima indikator 

tersebut masing-masing memperoleh skor Proses Pemilu dan Pluralisme 

7,93/5,63; Fungsi Pemerintah 7,86/4,64; Partisipasi Politik 7,22/5,39; 

Kebebasan Sipil 6,18/5,37; sedangkan posisi terlemah Indonesia berada pada 

variabel Budaya Politik dengan skor 4,38/5,38.2 

Dari hasil survei di atas yang menunjukkan bahwa indeks Demokrasi 

di Indonesia masih dalam kategori “Flawed Democracy” atau Demokrasi 

cacat, hal ini harus menjadi bahan refleksi untuk senantiasa berbenah dan 

meningkatkan mutu Demokrasi. Hal di atas menunjukkan bahwa masih 

terjadi kelemahan dari beberapa aspek penting dalam pelaksanaan 

Demokrasi, yang di mana kelemahan-kelemahan dari beberapa aspek 

tersebut akan menghadirkan persoalan lain. Pertanyaan selanjutnya ialah 

kelemahan yang seperti apa yang terjadi dari aspek tersebut serta persoalan 

apa yang hadir dari kelemahan tersebut?. 

Sebagai produk yang lahir dari rahim Demokrasi, Pemilu merupakan 

prasyarat yang harus dilaksanakan dalam sebuah Demokrasi. Sebab melalui 

Pemilu inilah pelaksanaan Demokrasi dilihat secara nyata partisipasi 

masyarakat sebagai upaya untuk menghadirkan prinsip egalite. Prinsip 

egalite ini, kemudian bertransformasi menjadi kepemilikan atau hak setiap 
 

2 Analisis Indeks Geo V, Analisis Indeks Demokrasi (Lemhannas: Juli 2022). https:// 
www.lemhannas.go.id/images/2022/MATERI_KUP/25072022_Launching_LemhannasCSIRT_LH
N-CSIRT.pdf  (20 Desember 2023). 
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warga dalam proses politik untuk “dipilih dan memilih” yang diwadahi oleh 

suatu wadah yang disebut Pemilu (election). Pemilu kemudian dimaknai 

sebagai realisasi preferensi warga negara untuk menghidupi keinginan 

mereka dalam konteks kekuasaan3. Dari sini kita bisa memaknai bahwa 

semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk ikut 

berkontestasi dalam pelaksanaan Pemilu tanpa memandang agama, ras, 

golongan, suku, dan ideologi tertentu. 

Hadirnya Golput pada setiap pelaksanaan Pemilu di Indonesia sebagai 

pertanda bahwa adanya suatu problem. Dapat kita lihat bersama, bahwa dari 

pelaksanaan Pemilu pertama yakni pada tahun 1955 sampai pada tahun 

2019 angka Golput tercatat mencapai angka 13%, pada Pemilu 1971 6,67%, 

pada Pemilu 1977 angka Golput mencapai 8,40% dan 9,61% pada Pemilu 

1982. Angka tersebut kemudian sedikit mengalami penurunan pada 

pelaksanaan Pemilu 1987 yakni 8,39%, pada Pemilu 1992 angka Golput 

kembali mengalami kenaikan menjadi 9,05 % dan pada Pemilu 1997 12,02%. 

Angka tersebut terus meningkat pasca reformasi, misalnya pada Pemilu 1999 

angka Golput mencapai 10,04%, sementara pada Pemilu 2004 meningkat 

drastis sebesar 23,34%. Selain itu, pada pemilu 2009 angka Golput pada 

Pemilu Legislatif mencapai 29,01% dan pada Pemilu Presiden mencapai 

27,77% dan terakhir pada Pemilu 2019 angka Golput pada Pemilu Legislatif 

berada pada angka 29,64%, sedangkan pada Pemilu Presiden berada pada 

 
3 Joni Zulhendra, ”Pemilu (Pemilihan Umum) Dalam Kajian Politik Islam”, Jurnal Ilmiah 

Hukum 10, no. 1 (2022): h. 19. 
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angka 19,24%.4 Hal tersebut semestinya menjadi pesan politis, semacam 

kekecewaan dan kejenuhan masyarakat, secara sederhana Golput ditandai 

dengan tidak adanya minat terhadap aktivitas politik dalam suatu negara.  

Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sosialisasi atau tiadanya rangsangan 

politik, serta timbulnya perasaan bahwa kegiatan politik tidak membawa 

perubahan yang lebih baik pada kehidupan masyarakat atau hasil yang 

membawa pada kesejahteraan. 

Lemahnya perpolitikan di Indonesia saat ini juga menjadi salah satu 

penyebab hadirnya Golput, partai politik masih belum mampu menghadirkan 

pembaharuan yang cukup berarti. Hal ini dipengaruhi oleh Hegemoni politik 

aliran (Nasionalisme dan Agama), politik teritorial (Jawa vs non Jawa), politik 

profesi (Militer dan PNS), dan hegemoni politik tribalisme (suku, ras, dan 

golongan) masih membersamai perpolitikan di Indonesia. Hal tersebut 

menyebabkan terkikisnya pandangan positif masyarakat terhadap partai 

politik dan menunjukkan bahwa peran partai politik hanya memperjuangkan 

kepentingan partai dan golongan tertentu saja. 

Disisi lain, dalam survei Indikator Politik Indonesia pada Juni 2022 

memberikan kita gambaran bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

partai politik berada pada posisi terendah yakni 56,6/100, tidak jauh berbeda 

dengan kepercayaan masyarakat terhadap DPR yakni 62,6/100.5 Kurangnya 

 
4 Sri Yuniarti, “Golput dan Pemilu di Indonesia”, Jurnal Penelitian Politik 6, no. 1  

(2009): h. 24. 
5 Erlina F. Santika, “Lembaga yang Paling Dipercayai Masyarakat Indonesia”, Katadata, 

2 Mei 2023. https://dataindonesia.id/data-pemilu/detail/daftar-56-caleg-mantan-koruptor-dalam-
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kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sebagai salah satu pilar 

penting dalam negara Demokrasi dengan fungsi agregasi, artikulasi 

penginputan keinginan dan kebutuhan rakyat melalui perwakilan yang 

masuk dalam legislatif serta pendidikan politik kepada masyarakat tidak 

mampu menumbuhkan antusias atau tidak mampu menarik perhatian 

masyarakat.6 Selain itu, kepercayaan masyarakat yang mulai menurun karena 

kinerja wakil rakyat sebagai penghubung antara pemerintah dengan rakyat 

yang tidak bisa dipertanggung jawabkan dan belum mampu memenuhi 

aspirasi masyarakat. Adanya kenyataan bahwa kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah masih menuai respon buruk oleh masyarakat 

menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat belum tersampaikan atau seluruh 

kebutuhan masyarakat masih belum bisa diakomodir oleh pemerintah 

sehingga menjadi sebuah alternatif bagi masyarakat, serta kekecewaan 

masyarakat hadir karena maraknya tindakan korupsi yang dilakukan oleh 

wakil rakyat maupun pemerintah. 

Kurangnya partisipasi masyarakat atau hadirnya Golput dalam 

pelaksanaan Pemilu juga dimungkinkan karena ketidaktertarikan para 

pemilih dengan para kandidat yang disodorkan oleh partai politik, 

masyarakat menganggap bahwa para calon pemimpin dan wakil rakyat tidak 

sesuai dengan ekspektasi atau apa yang diharapkan masyarakat. Masyarakat 

 
dct-pemilu-2024 (20 Desember 2023). 

6 Jimly Asshiddiqie, ”Fungsi Partai Politik dalam Negara Demokrasi”, Jurnal Konstitusi 
3, no. 4 (September 2006): h. 5. 
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menganggap bahwa para calon tidak memiliki kapasitas, elektabilitas, dan 

kapabilitas. Juga karena latar belakang sebagian kandidat adalah seorang 

mantan narapidana korupsi. Seperti data Indonesian Corruption Watch (ICW) 

yang menemukan sekitar 56 mantan narapidana korupsi yang mencalonkan 

diri sebagai calon legislatif.7 Meskipun hal tersebut merupakan hak politik 

sebagai seorang warga negara, masyarakat tentunya juga mengharapkan yang 

terbaik. 

Pada intinya, ketidak puasan masyarakat hadir karena terjadinya 

pergeseran fungsi politik dan kinerja politik tidak sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh masyarakat. Golput dewasa ini adalah sebuah reaksi 

terhadap gejala politik tidak mampu memberikan perubahan. Ruang publik 

yang semestinya menjadi orientasi politik mengalami disorientasi sebab 

faktor ruang maya yang lebih mengedepankan pencitraan, politik menjadi 

maya tanpa kenyataan karena ruang janji yang lebih mendominan dari pada 

ruang aksi. 

Pada aspek ekonomi, masyarakat lebih mengutamakan persoalan 

sepiring nasi ketimbang harus membuang-buang waktu untuk ke Tempat 

Pemungutan Suara (TPS) menggunakan hak pilihnya. Adanya kesenjangan 

ekonomi juga merupakan hal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, 

persoalan yang secara berulang-ulang dan cenderung sama diterima oleh 

masyarakat dari hasil Pemilu yang tidak berdampak positif pada kondisi 
 

7 Febriana Sulistya Pratiwi, “Daftar 56 Caleg Mantan Koruptor dalam DCT pemilu 
2024”, DataIndonesia.id, 9 November 2023. https://dataindonesia.id/data-pemilu/detail/daftar-56-
caleg-mantan-koruptor-dalam-dct-pemilu-2024 (20 Desember 2023). 
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ekonomi, membuat masyarakat berpikir bahwa meskipun menggunakan hak 

pilihnya tidak akan membawa perubahan.  

F. D Rosevelt mencanangkan empat kebebasan mendasar yang harus 

diperoleh oleh rakyat dalam sebuah negara, salah satunya ialah kebebasan 

terhadap kemiskinan8. Kebebasan terhadap kemiskinan merupakan suatu hal 

yang didamba-dambakan oleh masyarakat dan sifatnya adalah substansial. 

Maka dari itu, wakil rakyat sebagai penghubung pemerintah dan rakyat 

menyampaikan aspirasi masyarakat sehingga menjadi agenda penting 

pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  

Jika pada mulanya Golput hadir sebagai sebuah gerakan moral, maka 

pada Pemilu selanjutnya Golput lebih mengarah pada sebuah kekecewaan, 

ketidak percayaan, apatis, apolitik, serta masyarakat yang mulai selektif 

dalam memilih seorang pemimpin dan orang yang hendak mewakili suara-

suaranya di parlemen. Sebagaimana yang dikatakan Closky, bahwa:9 

Sejumlah partisipan menolak untuk mengambil bagian dalam proses 
pemilihan karena adopsi sikap yang bersifat apatis terhadap isu-isu 
politik, kurangnya ketertarikan terhadap aktivitas politik negara, atau 
kurang paham terhadap kompleksitas politik. Selain itu, karena adanya 
keraguan mengenai efektivitas upaya mereka untuk mempengaruhi 
kebijakan politik. Selanjutnya, terdapat kelompok yang secara sengaja 
menolak untuk menggukan hak pilih mereka karena keadaan 
lingkungan yang menganggap bahwa abstain dalam Pemilu adalah 
tindakan yang terpuji. 

 

 
8 Sebastian Salang, “Parlemen: Antara Kepentingan Politik dan Aspirasi Rakyat”, Jurnal 

Konstitusi 3, no. 4 (September 2006): h. 103. 
9 McClosky, H. Political Participation, International Encyclopedia Of The Social 

Science, (2nd ed), (New York: The Macmillan Company and Free Press, 1972), h. 20. 
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Sedangkan menurut Varma di negara berkembang seperti Indonesia 

terjadi karena adanya sebuah kekecewaan dan apatisme, sebagaimana yang 

di ungkapkannya:10 

Di negara-negara berkembang, fenomena Golput hadir sebagai respon 
dan kekecewaan masyarakat kepada pemerintah, hasil pemilu yang 
dianggap kurang akuntabel, serta persepsi bahwa nilai-nilai Demokrasi 
belum mampu membawa perubahan yang berarti bagi kehidupan 
rakyat. Kondisi ini dapat berdampak signifikan terhadap proses 
Demokratisasi suatu negara, menyebabkan terjadinya paradoks 
Demokrasi atau bahkan kontra produktif dalam upaya memperkuat 
Demokrasi. 

 
Berdasarkan uraian permasalahan di atas yang dirumuskan dalam 

latar belakang masalah ini. Maka penelitian ini akan memfokuskan untuk 

mengkaji dan menganalisis bagaimana kualitas Demokrasi yang hendak 

terlaksana dalam sebuah negara itu mempengaruhi terjadinya perilaku 

politik Golput. Dengan judul “Pengaruh Kualitas Demokrasi terhadap 

Hadirnya Golput Perspektif Siyasah Syar’iyyah”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat kita rumuskan pokok 

masalah, yaitu bagaimana kualitas Demokrasi mempengaruhi hadirnya 

Golongan Putih, dengan sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh kualitas Demokrasi terhadap hadirnya Goput? 

2. Bagaimana Golput dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah? 

C. Pengertian Judul 

 
10 Varma, Teori Politik Modern, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 295. 
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Agar dapat memudahkan kita memahami makna yang terkandung 

dalam penelitian ini, maka penulis kiranya perlu untuk memberikan 

pengertian terhadap judul ini. Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kualitas 

Demokrasi terhadap Hadirnya Golput Perspektif Siyasah Syar’iyyah”.  

1. Pengaruh Kualitas Demokrasi terdiri dari tiga kata yakni Pengaruh, 

Kualitas, dan Demokrasi. Pengaruh adalah sesuatu yang ada atau hadir 

karena suatu hal yang memiliki akibat atau hasil dan dampak. Kualitas 

menurut Taguchi adalah loss to society, maksudnya ialah jika terjadi 

sebuah penyimpangan terhadap target atau patokan yang menyebabkan 

kurangnya kualitas. Sedangkan menurut Philip B. Crosby memberikan 

definisi terhadap kualitas sebagai kepatuhan terhadap persyaratan. Dari 

pengertian para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas 

adalah kesesuaian antara suatu syarat atau patokan yang apabila terjadi 

penyimpangan atau ketidaksesuaian terhadap syarat tersebut akan 

menurunkan mutu, atau baik buruknya sesuatu. Sedangkan Demokrasi 

secara harfiah merupakan berasal dari Bahasa Yunani, terdiri dari dua 

kata yaitu demsos yang berarti rakyat dan kratia memiliki arti 

pemerintahan. Demos merupakan pengejawantahan untuk rakyat. Jadi 

dapat dimaknai, Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang 

melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam mengambil sebuah 

keputusan, yakni terkait dengan urusan kenegaraan dan kepentingan 

bersama. Dari beberapa uraian di atas maka yang dimaksud Pengaruh 

Kualitas Demokrasi adalah suatu daya yang timbul atau dampak yang 
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timbul dari mutu pelaksanaan Demokrasi. 

2. Golongan Putih (Golput) merupakan suatu sikap politik seseorang 

dengan cara tidak menggunakan hak pilihnya pada setiap pelaksanaan 

Pemilihan Umum (Pemilu). 

3. Siyasah Syar’iyyah merupakan kebijakan politik yang berasal dari 

penguasa yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia dengan 

berdasarkan hukum Islam serta menegakkan hukum Allah SWT. 

D. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Kualitas Demokrasi 

terhadap Hadirnya Golongan Putih Perspektif Siyasah Syar’iyyah”, setidaknya 

ada beberapa literatur yang di jadikan sebagai acuan dalam menyusun 

proposal ini, diantaranya sebagai berikut: 

1. Maringan Panjaitan, dkk. (2022). Dalam jurnalnya yang berjudul Golput 

dan Pemilu 2024 menjelaskan bagaimana keadaan provinsi Sumatera 

Utara sehingga pada pelaksanaan Pemilu yang hendak di laksanakan 

selalu diwarnai oleh hadirnya perilaku Golput. Jika pada tulisan 

tersebut menjelaskan mengenai bagaimana keadaan provinsi Sumatera 

Utara sehingga dalam Pemilu yang dilaksanakan selalu ada yang 

memilih untuk Golput, pada tulisan ini berupaya melakukan analisis 

terhadap kondisi Demokrasi serta bagaimana relasi kondisi Demokrasi 

terhadap hadirnya Golput. 

2. Nila Sastrawati (2020), dalam jurnalnya yang berjudul Golput dan 

Kewajiban Memilih Pemimpin Dalam Islam. Secara sederhana tulisan 
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tersebut menguraikan bagaimana fenomena Golput dalam sebuah 

Demokrasi terjadi, serta bagaimana Golput dalam pandangan Islam dan 

kewajiban seseorang untuk memilih seorang pemimpin. Jika pada 

tulisan tersebut menguraikan Golput serta kewajiban seseorang dalam 

memilih seorang pemimpin dalam pandangan Islam, pada penelitian 

yang disusun ini, penulis melakukan analisis terkait dengan apa 

sebenarnya makna partisipasi masyarakat dalam proses Demokrasi. 

3. Sahran Raden (2020), Dalam jurnalnya yang berjudul Partisipasi Politik 

dan Perilaku Pemilih. Menguraikan tentang kedudukan Pemilu dan 

fungsinya dalam sebuah negara Demokrasi, menjelaskan mengenai apa 

yang dimaksud mengenai partisipasi politik melalui penjelasan-

penjelasan para ahli seperti Huntington, Nelson, dan McCloscy ahli 

politik barat, serta menjelaskan mengenai voting behaviour (perilaku 

politik). Jika dibandingkan dengan tulisan di atas pada tulisan yang 

disusun penulis ini membahas mengenai bagaimana Pemilu yang tidak 

dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Demokrasi mempengaruhi 

budaya politik serta partisipasi politik. 

4. Lintang Yunisha Dewi (2022), dalam jurnalnya yang berjudul Analisis 

Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Masyarakat di 

Pilkada Serta Meminimalisir Terjadinya Golput, dalam jurnal tersebut 

penulis menguraikan bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

sebagai lembaga pelaksana Pemilu untuk menekan hadirnya fenomena 

Golput, maka pada tulisan ini penulis melakukan analisis mengenai 
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kelemahan-kelemahan lembaga Pemilu yang dapat memicu hadirnya 

Golput. 

5. Kurniawan Anshar (2016), dalam skripsinya yang berjudul Golput 

dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah (studi kasus terhadap perilaku 

politik masyarakat kota Makassar), bahwa perilaku Golput merupakan 

protes terhadap sistem politik yang sedang berlangsung. Sehingga 

perilaku Golput hadir secara bervariasi di kalangan masyarakat, selain 

itu Golput juga dimaknai sebagai tindakan apolitik. Kemudian 

partisipasi politik di kota Makassar menunjukkan kecenderungan 

bahwa di lingkungan masyarakat menengah ke bawah lebih tinggi 

tingkat partisipasinya dibandingkan dengan masyarakat yang berada 

pada lingkungan yang berintelektual. Pada tulisan di atas menjelaskan 

perilaku Golput yang terjadi di kota Makassar terjadi sebagai kritik 

terhadap sistem politik yang tidak Demokratis, maka pada tulisan ini 

berupaya menjelaskan bagaimana sistem yang tidak terlaksana 

berdasarkan prinsip-prinsip Demokrasi itu mempengaruhi terjadinya 

perilaku politik Golput. 

E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan (Library 

Research) merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 

literatur kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, laporan 
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penelitian, penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan judul 

penelitian. 

Penelitian kepustakaan (Library Research) menurut M. Nasir 

merupakan sebuah teknik dalam pengumpulan data dengan melakukan 

penelaahan terhadap buku-buku, jurnal, artikel. Serta hasil penelitian yang 

memiliki hubungan dengan judul penelitian. Adapun tahap-tahap yang 

hendak ditempuh oleh peneliti dalam penelitian kepustakaan adalah 

pertama, mengumpulkan bahan penelitian. Kedua, membaca bahan 

kepustakaan. Ketiga, membuat catatan penelitian. Keempat, mengolah catatan 

penelitian. Semua bahan yang telah dikumpulkan di baca dan dianalisis untuk 

memperoleh suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan 

penelitian.11 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang di gunakan pada penelitian ini ialah 

pendekatan yuridis deskriptif dan normatif syar’i: 

a. Pendekatan Yuridis adalah suatu metodologi penelitian yang bersandar 

pada analisis hukum primer, yang meliputi telaah terhadap teori-teori, 

konsep, asas, dan peraturan perundang-undangan yang relevan terkait 

dengan ruang lingkup penelitian yang sedang di teliti.  

b. Pendekatan Normatif Syar’i adalah pendekatan yang berfokus pada 

penyelesaian masalah yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam 

yang mengacu pada sumber-sumber utama, seperti al-Qur’an, Hadis, 
 

11 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 31. 
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kaidah Ushul Fiqh, dan pandangan para Ulama terhadap permasalahan 

yang di teliti. 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian Pustaka (Library Research) sumber data dapat 

diklasifikasikan kedalam dua sumber, yaitu sumber data priemer dan sumber 

data sekunder: 

a. Sumber Data Primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara 

langsung dari sumber aslinya, berupa karya pustaka yang mengandung 

pengetahuan ilmiah atau konsepsi dan gagasan inovatif mengenai fakta 

yang diketahui dan telah terkonfirmasi. Sumber Data Primer dapat 

ditemukan melalui koleksi perpustakaan atau situs web resmi yang 

memuat jurnal, atau hasil penelitian ilmiah. 

b. Sumber Data Sekunder merupakan data yang bersifat penunjang bagi data 

utama atau data primer dalam konteks penelitian. Data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber seperti 

buku, artikel, jurnal, atau hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

berbagai akademisi, yang relevan dengan fokus tema penelitian yang 

tengah di jelajahi. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam upaya menyusun penelitian ini, penulis telah melakukan 

akuisisi data dari beragam sumber, baik itu sumber data primer maupun 

sekunder. Proses akuisisi data ini melibatkan pencarian informasi dari 

berbagai sumber, dengan menganalisis, dan mencari relasi, serta pencatatan 
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materi yang dianggap relevan guna memperoleh informasi yang terkait 

dengan tema penelitian yang diselidiki. 

5. Teknik Analisis Data  

Analisis data merupakan tahap penting dalam proses penelitian yang 

melibatkan pengorganisasian dan sistematisasi data yang telah dikumpulkan. 

Langkah-langkah analisis meliputi pengelompokan data, dekontruksi ke 

dalam unit-unit yang relevan, sintesis, pengidentifikasian pola-pola, 

penekanan pada aspek-aspek yang krusial untuk diteliti, serta pembuatan 

kesimpulan. Dalam penelitian ini, analisis isi (analisis content) menjadi 

pilihan sebagai teknik analisis data dengan tujuan untuk menghimpun dan 

menganalisis konten dari berbagai sumber termasuk buku, jurnal, dan hasil 

penelitian baik yang bersifat teoritis maupun empiris. Prosedur yang 

diterapkan dalam analisis data adalah sebagai berikut: 

a. Reduksi Data, atau proses penyederhanaan data dilakukan dengan 

mencatat kemudian merangkum informasi yang esensial untuk 

mengungkapkan tema masalah. Catatan yang telah diperoleh kemudian 

disusun secara deskriptif, dan hasilnya direfleksikan dalam bentuk 

kontruksi analisis. 

b. Display Data merupakan pengorganisasian satuan-satuan analisis ke 

dalam ketegori-kategori yang didasarkan pada fokus dan aspek-aspek 

spesifik dari permasalahan yang sedang diteliti. 

c. Penarikan Kesimpulan merupakan tahap dimana data yang telah diperoleh 

dianalisis untuk memastikan validasi hasil penelitian. Peneliti awalnya 
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menarik kesimpulan yang mungkin masih belum pasti atau diragukan, 

namun seiring dengan bertambahnya data, kesimpulan tersebut akan 

menjadi lebih definitif dan jelas. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Tujuan umum pada penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman 

tentang bagaimana kualitas Demokrasi mempengaruhi hadirnya Golput 

dalam pelaksanaan Pemilu. 

b. Tujuan khusus pada penelitian ini ialah untuk memahami bagaimana 

Golput dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah. 

2. Kegunaan penelitian  

a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap fenomena 

perilaku politik Golput yang sering hadir menjelang pelaksanaan Pemilu. 

b. Sebagai sebuah kajian akademik, maka penelitian ini dapat menambah 

khasanah kepustakaan agar menjadi bahan bacaan yang memiliki manfaat. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI 

 
A. Pengertian Demokrasi 

Dewasa ini, kajian ataupun diskusi mengenai konsep Demokrasi 

merupakan suatu pembahasan yang tidak akan lekang oleh waktu, sebab 

manusia selalu mengupayakan yang terbaik bagi kehidupannya. Demokrasi 

sendiri adalah sebuah istilah yang pertama kali berkembang di Yunani, yang 

dikenal dengan istilah “demokratia” yang memiliki arti government by the 

people. Asal kata Demokrasi ialah “demos” yang berarti “rakyat” dan “cratein” 

yang bermakna ”kekuasaan”. Makna Demokrasi mengarah pada suatu bentuk 

pemerintahan bahwa yang berhak untuk menjalankan dan menentukan arah 

dari sebuah negara adalah rakyat itu sendiri sebagai pemegang kekuasaan 

tertinggi, dan tidak ada seorang pun anggota masyarakat yang memiliki hak 

prerogatif terhadap individu lainnya. Jadi, kekuasaan secara umum 

dilaksanakan atas dasar kebutuhan umum sebagaimana pertentangan dari 

kebutuhan individu atau segelintir orang.1 Secara sederhana Demokrasi 

merupakan sebuah metode politik, yang dimana setiap individu dalam suatu 

negara diberikan hak untuk memilih dan menentukan siapa yang hendak 

memimpin dan mewakilinya berdasarkan pilihannya sendiri. 

Sementara itu beberapa ahli mengemukakan pengertian Demokrasi 

 
1 Rizka Muazzinah, “Konsep Demokrasi: Studi Komparatif antara Pemikiran Abu A’la 

Al-Maududi dan Prakteknya di Indonesia”, Skripsi, (Banda Aceh: Fak. Syari’ah dan Hukum, UIN 
Ar-Raniry, 2019), h. 15. 
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seperti dibawah ini:2 

1. Dalam pandangan Joseph A. Schemer, Demokrasi merujuk pada suatu 

upaya terstruktur yang dilakukan oleh institusi dengan tujuan untuk 

mencapai kebijakan politik, dimana setiap orang mempunyai peran 

untuk terlibat dalam menentukan keputusan melalui perjuangan 

kompetitif untuk mendapat dukungan suara dari rakyat. 

2. Sidney Hook berpendapat, bahwa Demokrasi merupakan sistem politik 

yang dimana setiap keputusan dalam suatu negara harus berdasarkan 

pada hasil kesepakatan bersama dengan para wakil rakyat yang hadir 

sebagai hasil dari musyawarah. 

3. Menurut Philipe C.S dan T. Karl, berpandangan bahwa sebagai suatu 

mekanisme dalam pemerintahan, Demokrasi adalah mekanisme politik 

yang akan  dipertanggung jawabkan oleh orang-orang yang berada pada 

wilayah publik atas setiap tindakan-tindakan politis kepada mereka 

yang telah memberinya suara, pejabat ini bertindak secara tidak 

langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan wakil-wakil yang 

telah dipilih oleh rakyat. 

4. Dalam pandangan Henry B. Mayo, ia menyatakan bahwa sebagai sistem 

politik kebijakan-kebijakan yang hadir dalam negara Demokrasi 

ditentukan oleh suara mayoritas wakil rakyat di parlemen yang 

dikontrol oleh rakyat secara aktif melalui pemilu yang dilakukan dalam 

 
2 Sunarso, “Demokrasi di Indonesia (Konsep, Prospek, dan Implementasinya)”, Skripsi 

(Yogyakarta: Fak. Hukum UNY, 2018), h. 4-5. 
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jangka waktu yang ditentukan yang didasarkan pada prinsip kesetaraan 

politik, kemudian dilaksanakan secara tersruktur dengan menjamin 

kebebasan masyarakat. 

5. Menurut Affan Gaffar, Demokrasi dapat dimaknai dalam dua bentuk; 

yakni secara normatif dan secara empiris. Demokrasi Normatif 

merupakan konsep Demokrasi yang idealnya ingin diterapkan oleh 

sebuah negara, sedangkan Demokrasi Empiris merupakan bentuk 

Demokrasi yang nyata dan diterapkan dalam praktik politik sehari-hari. 

Secara umum, makna Demokrasi sebagai prinsip dasar dalam 

kehidupan berkelompok dan berbangsa mengindikasikan bahwa rakyat 

memiliki peran utama dalam menetapkan kebijakan yang memengaruhi 

kehidupan mereka, termasuk dalam mengevaluasi kebijakan politik negara 

yang berpotensi memengaruhi masa depan dan  kesejahteraan mereka. Oleh 

karena itu, sistem Demokrasi yang dipilih oleh suatu negara harus didasarkan 

pada kehendak dan aspirasi rakyat. Dari segi struktur organisasi, Demokrasi 

merupakan suatu bentuk penyelenggaraan negara yang dijalankan oleh 

kemandirian rakyat atau dengan kesepakatan rakyat sebagai pihak yang 

memiliki kekuasaan tertinggi. 

Kesimpulan dari berbagai pendapat diatas adalah bahwa inti dari 

Demokrasi sebagai sistem politik, sosial, negara, dan pemerintahan 

menekankan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Hal ini mencakup 

tiga aspek utama, yaitu: 

1. Pemerintahan yang berasal dari rakyat (goverment of the people) 
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Ini memiliki relasi terhadap kekuasaan pemerintahan yakni diakui 

(legitimate goverment) atau tidak diakui (unlegimate goverment). 

Pemerintahan dalam suatu negara dapat dikatakan sah apabila 

memperoleh pengakuan serta dukungan penuh oleh rakyatnya. 

Legitimasi pemerintahan merupakan sesuatu yang penting, karena 

melalui pengakuan dan dukungan rakyat setiap program-program 

pemerintahan dapat terlaksana dengan baik.  

2. Pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat (goverment by the people) 

Mengandung arti bahwa pemerintahan dijalankan oleh rakyat sendiri 

secara tidak langsung maupun secara langsung. Secara tidak langsung 

yaitu melalui perwakilan yang ia pilih dalam pelaksanaan Pemilu 

berdasarkan kehendak rakyat bukan karena dorongan pribadi ataupun 

didasarkan pada kepentingan kelompok tertentu. Secara langsung 

artinya rakyat memiliki hak untuk melakukan pengawasan dengan 

merespon setiap kebijakan yang hendak dikeluarkan oleh pemerintah.  

3. Pemerintahan yang ditujukan untuk rakyat (goverment for the people) 

Memiliki arti pemerintahan dibentuk dan dijalankan tiada lain untuk 

kepentingan rakyat. Kekuasaan yang diberikan melalui Pemilu harus 

diwujudkan melalui kebijakan yang dapat berpengaruh secara 

signifikan terhadap kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. 

B. Sejarah Demokrasi 

1. Zaman Yunani Kuno 

Pada mulanya, yakni sekitar tahun 508-507 SM Demokrasi hadir di 
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Yunani Kuno tepatnya di kota Athena, dipimpin oleh seorang warga Athena 

yakni Cleistenes yang juga dikenal sebagai pencetus Demokrasi karena ialah 

yang pertama kali mendirikan negara Demokrasi.3 Ada dua ciri utama 

pelaksanaan Demokrasi yang ada di Athena pada saat itu: pertama, pemilihan 

yang dilakukan secara acak kepada warga yang akan menduduki atau mengisi 

jabatan tertentu, seperti jabatan yudisial ataupun jabatan administratif 

pemerintahan. kedua, majelis legislatif terdiri atas seluruh warga Athena, 

kecuali perempuan, budak, orang asing, bukan tuan tanah, dan laki-laki yang 

umurnya belum genap 20 tahun. Setiap warga negara yang dinyatakan telah 

memenuhi ketentuan diperbolehkan untuk berbicara dan memberikan 

suaranya di majelis. 

Pada sekitar tahun 700 SM, Sparta menjadi tempat terjadinya 

peristiwa bersejarah ketika pemungutan suara pertama kali dilakukan di 

majelis yang dikenal dengan Apella. Dalam majelis itu, warga Sparta memilih 

pemimpin mereka dengan cara yang unik, yaitu dengan berteriak. Meskipun 

metode ini dikritik oleh Aristoteles, namun kesederhanaannya menjadi 

pertimbangan penting bagi masyarakat Sparta. Metode ini diyakini mampu 

meminimalisir resiko bias, korupsi, dan praktik pembelian suara yang umum 

terjadi dalam proses pemilihan pada saat itu. 

Setelah Athena, pemerintahan Demokrasi selanjutnya disusul oleh 

Romawi. Namun, berbeda dengan apa yang diterapkan di Athena Demokrasi 

 
3 Darmawati, Demokrasi dalam Islam: Suatu Tinjauan Fiqih Siyasah, (Makassar: 

Alauddin University, 2013), h. 37. 
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di Romawi dijalankan dengan model perwakilan. Rakyat memilih seorang 

wakil yang selanjutnya wakil yang terpilih memberi suara terhadap sejumlah 

inisiatif kebijakan. Demokrasi perwakilan yang diterapkan Romawi sampai 

saat ini banyak ditiru oleh ilmuan politik dan banyak diterapkan oleh negara 

modern karena memberikan kekuasaan kepada rakyat dan memperhatikan 

hak-hak politik warga negara.  

2. Abad Pertengahan 

Pada periode Abad Pertengahan, muncul berbagai macam sistem 

pemilihan atau pertemuan yang melibatkan segmen kecil dari populasi. 

Sistem-sistem pemilihan ini mencakup Gopala yang dipraktikkan oleh kasta 

teratas di Bengal, Anak Benua India, Persemakmuaran Polandia-Lituania, 

Alting di Islandia, serta masyarakat Igbo di wilayah Volta Nigeria. Pada masa 

itu, banyak wilayah di Eropa dipimpin oleh para Pendeta dan Tuan Tanah. 

Demikian pula, parlemen Inggris yang telah membatasi wewenang 

raja melalui Magna Charta, dokumen yang secara rinci melindungi hak 

khusus yang dimiliki oleh seorang raja baik yang bersifat absolut maupun 

yang terbatas. Parlemen yang pertama kali dipilih oleh rakyat secara 

langsung adalah Parlement de Montfort yang didirikan pada tahun 1265. 

Namun, disayangkan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat dengan sekitar 

3% dari total populasi yang dapat mengambil bagian dalam pemilihan 

parlemen, sedangkan kekuasaan untuk membentuk parlemen masih tetap 

berada pada kekuasaan raja.  

Pada dekade-dekade berikutnya, parlemen secara bertahap 
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mengalami perkembangan pasca Revolusi Agung yakni pada tahun 1688. Bill 

Of Rights pada tahun 1689 memberikan jaminan pada hak-hak khusus dan 

peran parlemen yang mulai meningkat. Dengan demikian, kekuatan parlemen 

perlahan-lahan mulai tumbuh, sehingga pada akhirnya peran monarki hanya 

sebatas pelengkap. 

Di Benua Amerika Utara, sistem pemerintahan perwakilan pertama 

kali didirikan di Jamestown, Virginia. Saat Burgesses (Majelis Umum Virginia) 

terpilih yakni pada tahun 1619. Kelompok Puritan Inggris yang bermigrasi ke 

New England pada tahun 1620 mendirikan koloni dengan sistem 

pemerintahan regional dan Demokratis yang mempercepat kemajuan 

Demokrasi di negara Amerika Serikat.  

3. Abad ke-20 dan ke-21 

Eropa menjadi sebuah tempat bagi berseminya gagasan-gagasan 

pencerahan dalam suatu masa yang dikenal sebagai renaissance, setelah 

masa-masa kegelapan zaman pertengahan yang disebut dengan the dark 

midle age ketika penguasa dan koleganya, termasuk kaum agamawan 

menegakkan kekuasaan tirani. Pemikiran-pemikiran mengenai kebebasan 

mulai muncul dan memberikan penjelasan-penjelasan mengenai kebebasan 

dan hak-hak warga dalam sebuah negara. 

Seiring perkembangan zaman konsep Demokrasi pun mengalami 

perkembangan yang kian pesat, yakni pada saat Eropa mengalami 

kebangkitan di abad renaissance. Pada masa tersebut ide-ide besar lahir 

mengenai konsep Demokrasi yang memberikan penjelasan tentang relasi 
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antara rakyat dengan penguasa, atau rakyat dengan negara. Ulf Sundhaussen 

secara sederhana menulis “Demokrasi dan Kelas Menengah” yang 

menjabarkan beberapa karakteristik Demokrasi. Pertama, terjaminan hak 

setiap warga negara untuk memilih dan dipilih pada setiap pelaksanaan 

Pemilu. Kedua, setiap warga negara memiliki hak untuk secara bebas 

mengemukakan pendapat, bersosiasi/berserikat, memperoleh informasi, dan 

berkeyakinan. Ketiga, semua warga negara memiliki hak persamaan di muka 

umum.4 

C. Demokrasi sebagai Sistem Politik 

Dalam perkembangannya Demokrasi memiliki tujuan agar dapat 

menciptakan kesetaraan bagi setiap individu untuk terlibat dalam 

menentukan kebijakan politik.5 Sebagai suatu sistem politik, Demokrasi 

berupaya untuk menciptakan suatu tatanan yang menjamin hak setiap rakyat 

sehingga dengan begitu rakyat memiliki kesempatan untuk ikut terlibat 

dalam mengambil keputusan penting dalam suatu negara. 

Dalam sistem Demokrasi, rakyat mengelola dan mengontrol dirinya 

sendiri melalui wakil sebagai representasi dirinya di parlemen yang dipilih 

secara bebas, jujur, dan adil melalui Pemilu. Wakil-wakil ini memiliki 

kewenangan untuk membuat peraturan atau undang-undang sebagai 

pelindung bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga 

 
4 Sunarso, Membedah Demokrasi, (Yogyakarta: UNY Press, 2018), h. 6. 
5 Irham Bashori Hasbah, “Demokrasi dan Integrasi NKRI dalam Sistem Otonomi 

Daerah” Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia 6, no. 2, (Mei 2019): h. 127. 
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dapat kita pahami bahwa pemerintahan dalam sistem Demokrasi memiliki 

peran yang sangat penting bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat, 

pemerintahan juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan 

mewujudkan apa yang diharapkan oleh seluruh warga negara melalui 

kebijakan-kebijakan politik. 

Unsur Demokrasi menurut pandangan Aren Lijphard, mencakup 

beberapa aspek penting, seperti tidak adanya pembatasan untuk membentuk 

kelompok atau asosiasi, kebebasan dalam menyapaikan pendapat, hak untuk 

berpartisipasi dalam proses politik negara seperti Pemilu, dan setiap individu 

msyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses dan 

menduduki jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

Pada konferensi Commission Of Juris Internasional yang dilaksanakan 

di Bangkok pada tahun 1965, menguraikan tentang karakteristik negara 

Demokrasi. Bahwa setiap hak-hak politik warga negara dijamin dan 

dilindungi oleh konstitusi, lembaga peradilan yang tidak diintervensi, 

pemilihan yang dilaksanakan secara adil, kebebasan masyarakat untuk 

mengekspresikan dirinya, kebebasan untuk berserikat dan beroposisi, dan 

hak warga negara untuk memperoleh pendidikan. 

Dalam pandangan Ni’matul Huda aktualisasi prinsip-prinsip 

Demokrasi oleh lembaga-lembaga pemerintahan dapat tercermin dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dipertanggung jawabkan. 

Lembaga legislatif adalah perwujudan dari seluruh masyarakat yang 
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memperoleh suara dalam Pemilu dan memeperoleh reprentasi yang 

memadai. Lebih dari satu partai politik berpartisipasi dalam Pemilu, pers dan 

media dapat memperoleh dan mengekspresikan pendapat mereka, dan 

adanya peradilan yang bersifat independen dapat menjamin hak-hak warga 

negara dalam mengambil keputusan, serta dapat memberikan keputusan 

yang adil kepada mereka yang mengupayakan keadilan.6 

Dapat kita pahami bahwa Demokrasi sebagai sistem politik berupaya 

untuk menciptakan tatanan sosial dengan memberikan hak yang sama 

kepada seluruh masyarakat untuk ikut dalam setiap proses politik dalam 

sebuah negara, terdapat persaingan antara organisasi-organisasi politik 

untuk memperoleh suara dan dukungan rakyat, dan kebijakan politik harus 

merepresentasikan kepentingan rakyat. 

D. Pemilu sebagai Pilar Demokrasi 

1. Pengertian Pemilu 

Pemilihan Umum atau yang kerap disebut Pemilu merupakan sebuah 

mekanisme Demokratis yang dirancang untuk memilih pemimpin serta 

wakil-wakil rakyat yang akan bertugas di lembaga legislatif.7 Selain berfungsi 

sebagai alat untuk menetapkan kepemimpinan dan wakil rakyat, Pemilu juga 

merupakan suatu bentuk pengakuan atas hak-hak rakyat untuk memilih dan 

dipilih serta untuk menentukan arah dan nasib bangsa dalam periode 
 

6 Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, (Jakarta: UII Press, 
2000), h. 14. 

7 Asnan Asy’ari, “Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 
2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”, Skripsi (Riau: Fak. 
Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2021), h. 28. 
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selanjutnya. Pemilu ini dilaksanakan oleh setiap negara yang menganut 

sistem Demokrasi. 

Selain definisi tersebut, konsep Pemilu juga dapat dijelaskan melalui 

sudut pandang beberapa pakar, sebagai berikut:8 

a. Ramlan Subekti 

Ramlan Subekti menyebut Pemilu adalah instrumen, yang berarti alat atau 

wadah untuk mencapai suatu tujuan. Ia kemudian membaginya menjadi 

tiga tujuan yaitu; agar dapat menciptakan iklim politik yang Demokratis, 

beradab dan mampu membatasi kekuasaan. 

b. Jimly Asshiddiqie 

Menurut pandangannya, Pemilu merupakan salah satu metode yang 

dijalankan untuk memilih wakil rakyat secara Demokratis, yang berakar 

dari prinsip kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang sering 

disebut sebagai reprecentatif democracy. Secara praktis, pelaksanaan 

kedaulatan rakyat diwujudkan melalui wakil-wakil rakyat yang menjabat 

di lembaga perwakilan rakyat yang dikenal sebagai parlemen. Wakil rakyat 

ini bertindak atas nama konstituennya dan bertanggung jawab dalam 

merumuskan arah serta mekanisme pemerintahan. 

Penjelasan diatas membuat kita paham bahwa Pemilu merupakan 

sebuah instrumen yang digunakan untuk memilih seorang pemimpin dan 

wakil rakyat, serta sebagai alat untuk membentuk pemerintahan yang 

 
8 Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Jakarta: Persada Media 

Group, 2018), h. 3. 
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Demokratis yakni berdasarkan kehendak rakyat. Disamping sebagai alat 

untuk menentukan pemimpin dan membentuk pemerintahan Pemilu juga 

sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan. 

2. Urgensi Pelaksanaan Pemilu 

Ciri khas Renaissans adalah adanya perspektif antroposentrisme, yang 

berasumsi bahwa manusia dengan kemampuan rasionalitas akal yang 

dimilikinya mempunyai hak dan kebebasan untuk memilih dan dipilih serta 

mewujudkan preferensinya. Perspektif ini berimplikasi signifikan terhadap 

konsepsi kekuasaan, kekuasaan tidak lagi dipandang sebagai emanasi 

otoritas ilahi atau sebagai hak eksklusif segelintir orang berdasarkan garis 

keturunan. Pandangan tersebut membawa kita pada suatu bentuk kesadaran 

dimana setiap individu dengan kapasitas yang dimilikinya berhak untuk 

berkuasa. Artinya bahwa dalam pandangan ini, kekuasaan merupakan hak 

publik dimana setiap orang berhak ikut berkontestasi secara adil untuk 

memperolehnya. 

Pemilu menjelma sebagai tonggak kuat bagi peneguhan konsep 

kedaulatan rakyat, sebab melalui proses Pemilu kehendak rakyat dalam 

konteks kekuasaan dapat diakomodir. Munculnya partai politik diiringi 

dengan terbentuknya majelis-majelis perwakilan yang menjadi refleksi 

konkret dari aspirasi dan keinginan rakyat. Progres ini telah menjelma 

sebagai fitur esensial dari Demokrasi modern yang terus berkembang hingga 

sekarang ini. Sebagian besar negara saat ini memperkuat dalam konstitusinya 

bahwa pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Faktor ini menandakan 
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bahwa prinsip mendasar dalam tatanan pemerintahan adalah kedaulatan 

rakyat, dimana legitimasi penuh dari pemerintah bersumber dari dukungan 

dan persetujuan langsung dari rakyat.9 Prinsip fundamental ini dikenal 

sebagai landasan utama dari konsep Demokrasi.  

Dari penjelasan tersebut, maka dapat kita pahami bahwa pelaksanaan 

Pemilu memegang peran krusial dalam negara-negara yang menganut sistem 

Demokrasi. Pelaksanaan kekuasaan rakyat diwujudkan melalui terlaksananya 

Pemilu, dimana rakyat dapat secara aktif mengekspresikan preferensi politik 

mereka dengan berpartisipasi dalam proses pemungutan suara untuk 

memilih para perwakilan yang akan mengelola negara sera mewakili 

kepentingan mereka. Dalam konteks Pemilu yang diadakan diberbagai negara 

saat ini, partai politik berperan sebagai platform organisatoris yang vital 

dalam menyampaikan kehendak politik konstituennya. Partai politik diakaui 

secara konstitusional sebagai entitas yang mewakili dan berperan sebagai 

perantara antara pemerintah dengan rakyat. Fokus partai politik ialah 

mengupayakan serta dapat mempertahankan kekuasaan untuk dapat 

mencapai program yang telah direncanakan berdasarkan ideologi tertentu, 

melalui proses kompetisi yakni Pemilu. Selain itu partai politik juga 

bertanggung jawab atas seleksi kandidat, berkampanye, dan melaksanakan 

fungsi pemerintahan baik dalam ranah eksekutif maupun legislatif. 

Pemilu sebagai instrumen dalam Demokrasi, berupaya untuk 

 
9 DKPP RI, Penyelenggara Pemilu di Dunia, (Jakarta: CV Net Communiation, 2018), 

h.11. 
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memperjelas kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih nyata. Melalui 

proses Pemilu, terpilihnya individu-individu yang akan mewakili dan 

bertindak sebagai rakyat mengukuhkan esensi kedaulatan tersebut. Dengan 

begitu, Pemilu merupakan gerbang yang membawa pada perubahan yang 

memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang 

mampu mengelola kebijakan yang relevan yang dapat meningkatkan kualitas 

hidup bersama. Keaktifan masyarakat secara total dalam pelaksanaan Pemilu 

adalah sesuatu yang krusial, masyarakat harus mampu kritis dan 

menumbuhkan kesadaran akan implikasi dari suara yang mereka berikan.  

Partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilu dimulai dari 

langkah-langkah konkret, seperti memeriksa apakah dirinya terdaftar untuk 

dapat memberikan hak pilih, melakukan observasi dan verifikasi terhadap 

calon-calon yang akan bersaing, pemantauan terhadap jalannya kampanye 

politik, pelaporan potensi pelanggaran yang dilakukan baik oleh 

penyelenggara maupun partisipan Pemilu, mengidentifikasi para kandidat, 

mengunakan hak pilih, dan melakukan pengawasan terhadap integritas 

proses pemungutan suara berdasarkan hasil resmi dari Tempat Pemungutan 

Suara (TPS). Pemahaman yang mendalam mengenai regulasi dan 

implementasi Pemilu secara luas merupakan pengetahuan yang sangat 

penting dan menjadi modal utama bagi para pemilih agar Pemilu yang 

hendak dilaksanakan dapat diawasi dan berjalan sesuai dengan ketentuan 

peraturan. 
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BAB III 

KONSEP DEMOKRASI DAN PARTISIPASI POLITIK 

 
A. Prinsip-prinsip Demokrasi 

Demokrasi sebagai mekanisme politik, telah menjadi pilihan 

masyarakat kontemporer untuk mengatur kehidupan bersama. Demokrasi 

merupakan hasil refleksi dari penghayatan panjang manusia, hasil 

pembelajaran dari perjalanan panjang yang sarat dengan dinamika, 

keberhasilan, dan kegagalan dalam mengelola kebutuhan dan kesejahteraan 

sosial. Berakar pada prinsip-prinsip kontrak sosial, Demokrasi menjadi 

cermin dari upaya kolektif manusia dalam mencapai keadilan dan partisipasi 

yang merata dalam pengambilan keputusan. 

Sebagai sistem politik Demokrasi banyak diterapkan diberbagai 

negara karena dianggap dapat mengakomodasi kepententingan individual. 

Sebagai sistem politik, Demokrasi memiliki tiga elemen utama yang 

kompleks, yaitu: input, prosedur, dan output. Input dalam konteks Demokrasi 

mencakup partisipasi dan preferensi politik, dan secara formal ialah hak 

politik individu. Input tersebut kemudian mengalami proses politik, yang 

melibatkan pengelolaan kehidupan bersama yang diharapkan memberikan 

manfaat secara luas kepada masyarakat. Penting untuk melindungi proses 

Demokrasi dari distorsi dan memastikan bahwa hasil yang diperoleh sesuai 

dengan harapan. Jika proses ini mengalami distorsi atau gagal, maka dapat 

mengarah pada dua skenario: pertama, tidak adanya hasil mengakibatkan 
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kegagalan dinamika politik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat; 

kedua,  adanya hasil yang buruk dimana hanya sebagian kecil masyarakat 

yang merasakan kesejahteraan dan terjadi penurunan terhadap kebebasan 

politik.1  

Produktivitas Demokrasi dapat dilihat dari seberapa jauh sistem 

tersebut dapat bertahan dan menyelesaikan berbagai problem kenegaraan. 

Untuk mencapai produktivitas tersebut, terdapat beberapa prinsip yang 

harus dipegang teguh sebagai landasan. Dalam deklarasi Warsawa, yang 

diselenggarakan pada 27 Juni 2000 dalam Ministerial Conference Toward a 

Community of Democracies, menggarisbawahi prinsip-prinsip Demokrasi 

yang mencakup berbagai aspek, seperti: 

1. Pemerintah yang didasarkan pada kehendak rakyat, dengan 

menjalankan tugas dengan tepat dan warga negara memilih para 

wakil-wakil mereka secara teratur melalui Pemilu yang bebas jujur 

dan adil, dengan hak pilih yang universal dan setara, terbuka untuk 

semua orang, dilaksanakan secara rahasia, diawasi oleh otoritas 

Pemilu yang independen, serta bebas dari penyimpangan dan 

kecurangan. 

2. Setiap manusia secara inheren memperoleh kesamaan hak untuk 

dapat mengakses dan terlibat dalam wilayah publik. 

3. Memiliki hak perlindungan hukum yang sama tanpa adanya 
 

1 Ekawahyu Kasih, “Pelaksanaan Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Sistem Politik 
Indinesia guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”,  Jurnal Kajian 
Lemhannas, Edisi 34, (Juni 2018): h. 51. 
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diskriminasi. 

4. Setiap orang berhak untuk berpendapat dan berekspresi. 

5. Kebebasan berfikir, dan kebebasan memilih keyakinan. 

6. Prinsip egalitarianisme dalam akses dan akuisisi pendidikan dijamin 

untuk semua individu. 

7. Kebebasan pers, yakni memperoleh informasi, melaporkan suatu 

kejadian, menyebarluaskan informasi, berita, dan opini. 

8. Setiap individu memiliki hak untuk dihormati berkaitan dengan 

privasi, tempat tinggal, metode komunikasi, bebas dari campur tangan 

sewenang-wenang atau melanggar hukum. 

9. Setiap orang memiliki kebebasan untuk berserikat/berasosiasi.  

10. Mengakui dan menghargai kelompok minoritas.  

11. Setiap orang memiliki hak untuk merasa aman atau memperoleh 

keamanan dari tindakan yang sewenang-wenang. 

12. Adalah imperatif secara mutlak bagi seorang pemimpin yang terpilih 

mematuhi prinsip-prinsip hukum dan menjalankan fungsi-fungsi 

berdasarkan peraturan negara. 

13. Setiap individu yang memperoleh dukungan dari rakyat berhak untuk 

menduduki dan menjalankan pemerintahan, serta membuat struktur 

administrasi pemerintahan. 

14. Penguasa memiliki kewajiban untuk menahan diri dari tindakan 

ekstrakonstitusional. 

15. Institusi pemerintahan terbuka dan menjaga amanah yang diberikan 
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oleh rakyat. 

16. Legislatif bertanggung jawab terhadap rakyat. 

17. Pengawasan dari pemerintah sipil atas kegiatan tentara negara harus 

didirikan dan dipertahankan. 

18. Pengakuan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak politik 

warga negara sebagaimana Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.2 

Dari segi fungsional, Demokrasi dapat dikonseptualisasikan sebagai 

norma masyarakat yang sejahterah (good society) dan merupakan 

mekanisme interaksi masyarakat serta kebijakan publik yang muncul sebagai 

bentuk persetujuan dari pertentangan politik. 

B. Demokrasi Prosedural dan Demokrasi Substansial 

1. Demokrasi Prosedural 

Terdapat dua cara pandang dalam memahami Demokrasi yakni dilihat 

dari sudut pandang prosedural dan substansial. Dari segi prosedural, 

Demokrasi dianggap sebagai stuktur pemerintahan yang memberikan 

penekanan pada esensi dan tata cara penyelenggaraan kekuasaan yang 

bersifat kolektif dan partisipatif. Demokrasi prosedural merupakan sebuah 

gagasan yang berkembang dari suatu pengalaman yang berupaya untuk 

membentuk kepentingan bersama (common good). Kepentingan bersama 

merujuk pada kehendak kolektif yang kemudian menjadi landasan legitimasi 

pelaksanaan pemerintahan. Demokrasi prosedural diawali dengan proses 
 

2 Ekawahyu Kasih, “Pelaksanaan Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Sistem Politik di 
Indonesia guna Mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, Jurnal Kajian 
Lemhannas, Edisi 34, (Juni 2018): h. 52-53. 



36 
 

 
 

pelaksanaan otoritas resmi yang diamanatkan pada proses pemilihan.  

Robert Dahl, seorang tokoh terkemuka dari hadirnya konsep 

Demokrasi prosedural dianggap berhasil karena kontribusinya dalam 

mengembangkan konsep yang menekankan pada mekanisme Demokrasi 

yang mencakup, mekanisme, legitimasi, dan pengorganisasian. Metode 

mengacu pada kontinuitas proses Demokrasi selama penyelenggaraan Pemilu 

yang mengarah pada hak-hak rakyat secara konstitusional. Keabsahan 

menjamin penerapan aturan main yang sebagai landasan dan prinsip 

penyelenggaraan Pemilu. Terakhir, pengorganisasian yakni melibatkan 

berbagai lembaga Demokrasi.3 

Menurut pandangan Schumpeter Demokrasi prosedural ditemukan 

dalam pengertian sebagai interpretasi suatu mekanisme yang 

memperlihatkan pemilihan melalui mekanisme Pemilu untuk mengisi jabatan 

politis. Pemilu menjadi prasyarat bagi sebuah negara yang menganut sistem 

Demokrasi sebagai dasar politik. Hal ini memunculkan perubahan yang 

signifikan dalam dinamika persaingan kekuasaan, dimana legitimasi 

pemimpin dalam pemerintahan ditentukan atas dasar dukungan rakyat. Jadi, 

pengakuan dan dukungan rakyat merupakan sumber dari legitimasi 

kekuasaan.  

Demokrasi prosedural tidak terbatas hanya pada aspek Pemilu, 

melainkan juga berhubungan terhadap lembaga yang menyertainya. Konsep 

 
3 Iqbal Reza Satria, “Telaah Teori Demokrasi Prosedural”, Jurnal Khazanah Multidisiplin 

3, no. 2, (2022): h. 255-257. 
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Demokrasi prosedural terdiri dari tiga aspek mekanis yakni prosedur, 

legalitas, dan institusional atau struktur kelembagaan. Proses-proses ini 

menandakan pentingnya kontinuitas dalam menjalankan prinsip-prinsip 

Demokrasi yang menegaskan perlunya Pemilu yang didasarkan pada hak-hak 

konstitusional individu. Legalitas merujuk pada pemenuhan formalitas yang 

diwajibkan dalam proses Pemilu, sementara struktur kelembagaan 

menggambarkan tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga yang menyertai 

pelaksanaan Pemilu, seperti komisi pemilihan umum (KPU), media, partai 

politik, serta cabang-cabang pemerintahan. 

Setelah memahami esensi dari unsur-unsur yang mendasari 

Demokrasi prosedural, langkah selanjutnya ialah merumuskan konsep 

melalui identifikasi ciri khas atau kriteria yang telah dikembangkan. Terdapat 

empat prinsip yang mencerminkan pelaksanaan Demokrasi secara 

prosedural, yakni; 1). Kesetaraan hak-hak politik, 2). Partisipasi universal, 3). 

Keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas, dan 4). Tanggapan wakil 

terhadap konstituennya.4 Keempat prinsip tersebut merupakan landasan 

integral dalam struktur pengambilan keputusan dalam kerangka sistem 

pemerintahan yang Demokratis. Partisipasi universal dianggap sebagai 

mandat yang tak terbantahkan, memberikan kesempatan kepada setiap 

warga negara yang memenuhi syarat untuk mengakses sepenuhnya dan 

terlibat secara aktif dalam proses politik. Prinsip kesetaraan dalam 

 
4 Janda Kenneth, The Challenge of Democracy: American Government in Global Politics, 

(Ninth Edition, Boston: Wadsworth, Cengange Learning, 2014), h. 27. 
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pengambilan keputusan menjamin bahwa dalam arena politik, setiap individu 

dianggap memiliki hak suara yang sama tanpa memandang status sosial 

masyarakat. Dalam praksisnya, pada suatu panggung politik keputusan akhir 

diambil berdasarkan prinsip mayoritas dimana pilihan yang memperoleh 

dukungan terbanyak walaupun tidak mencapai mayoritas absolut tetap 

dianggap sebagai hasil yang sah. Dengan demikian, diharapkan bahwa semua 

pihak akan mematuhi dan menghargai keputusan yang ditetapkan 

berdasarkan mekanisme suara mayoritas. 

Terdapat dua pilihan dalam pelaksanaan Demokrasi prosedural yakni 

langsung dan tidak langsung. Dalam Demokrasi langsung setiap warga negara 

yang telah memenuhi kualifikasi berhak untuk memberikan keputusan 

sendiri seacara langsung. Namun, terdapat kerumitan dalam pelaksanaannya 

mengingat jumlah warga negara dalam suatu negara sangat besar sehingga 

sangat mustahil bagi seluruh warga negara berbondong-bondong ke 

parlemen untuk menyampaikan keinginannya. Oleh karena itu, hal tersebut 

menyebabkan lahirnya konsep perwakilan. Perwakilan merupakan konsep 

dimana seseorang ataupun kelompok masyarakat mempunyai kemampuan 

atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok 

yang lebih besar. Adanya konsep perwakilan ini merupakan pelaksanaan dari 

Demokrasi tidak langsung dan merupakan praktik dari Demokrasi prosedural 

yang banyak diterapkan oleh negara-negara yang memilih konsep Demokrasi 

untuk diterapkan. Konsep perwakilan inilah yang kemudian melakukan 

prinsip keempat dalam Demokrasi prosedural yakni responsif wakil terhadap 
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konstituennya atau yang diwakilinya.5 

2. Demokrasi Substansial 

Berbeda halnya dalam konsep Demokrasi prosedural yang 

menekankan pada bagaimana prosedur Demokrasi itu dilaksanakan, 

Demokrasi substansial berfokus pada pelaksanaan nilai-nilai Demokrasi 

dalam kebijakan politik pemerintah. Perspektif substansial hadir sebagai 

respon terhadap cara pandang prosedural yang dianggap tidak terlalu 

memperhatikan adanya kelompok minoritas. Prinsip Demokrasi prosedural 

yang menekankan pada kehendak mayoritas menyebebkan kepentingan 

kelompok minoritas tidak terlalu diperhatikan. Oleh karena itu, Demokrasi 

substansial melihat bahwa pelaksanaan Demokrasi hanya dapat tercapai 

apabila jaminan terhadap kebebasan sipil dan pengakuan terhadap hak sipil 

dijadikan sebagai prinsip yang fundamental dalam pelaksanaan Demokrasi 

secara substansial. Kebebasan hak-hak sipil meliputi kebebasan untuk 

berkeyakinan dan kebebasan mewujudkan preferensi, sedangkan hak sipil 

berarti pemerintah tidak dapat berlaku sewenang-wenang dan melakukan 

diskriminasi pada siapapun dalam sebuah negara Demokrasi. 

C. Korelasi Kualitas Demokrasi Terhadap hadirnya Golongan Putih 

1. Tolak Ukur Keberhasilan Demokrasi 

Baru-baru ini Economist Intelligence Unit (EUI) merilis Indeks 

Demokrasi negara salah satunya ialah negara Indonesia, yang dimana 

 
5 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 

h. 317. 
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Indonesia memperoleh skor 6,53, angka tersebut mengalami penurunan dari 

tahun 2022 yang pada saat itu berada pada skor 6,71. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kualitas Demokrasi di Indonesia masih berada pada 

kategori Flawed Democracy (demokrasi cacat). Ada beberapa Indikator yang 

menjadi penilaian Indeks Demokrasi, yakni Pemilu dan pluralisme dengan 

skor 7,92; fungsi pemerintahan 7,86; partisipasi politik 7,22; kebebasan sipil 

5,29; dan budaya politik 4,38.6 Data tersebut mengalami penurunan dan 

menyebabkan Indonesia mengalami penurunan peringkat yang di mana pada 

tahun sebelumnya berada pada urutan ke 54 dan sekarang berada pada 

urutan 56 dari 167 negara.   

Keberhasilan sebuah demokrasi dapat kita lihat pada beberapa aspek, 

sebagai berikut: 

a. Kebebasan Sipil 

Kebebasan sipil merupakan kebebasan individu oleh setiap warga 

negara untuk memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara 

untuk mewujudkan preferensinya, atau untuk merealisasikan dan 

mengekspresikan dirinya secara utuh terlepas dari apa yang menjadi latar 

belakang atas setiap tindakannya.7 Kebebasan sipil sebenarnya telah dijamin 

dan merupakan bagian dari hak-hak sipil warga negara (civil rights) yang 

wajib dihormati, dipenuhi, dan dilindungi oleh warga negara kerena ia timbul 
 

6 Tri Subarkah, Angka Indeks Terus Turun, Demokrasi Indonesia Masih Cacat, 
MediaIndonesia, 16 Februari 2024,  https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/651955/ angka 
-indeks-terus-turun-demokrasi-indonesia-masih-cacat, (13 Mei 2024). 

7 Ihsan Ali Fauzi, Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis atas Perda 
Syari’ah, (Jakarta: Penerbit Nalar, 2009), h. 19-20. 

https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/651955/%20angka%20-indeks-terus-turun-demokrasi-indonesia-masih-cacat
https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/651955/%20angka%20-indeks-terus-turun-demokrasi-indonesia-masih-cacat
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sebagai harkat dan martabat manusia yang menjadi milik setiap manusia. 

Kebebasan sipil dapat dilihat sebagai nilai yang mendasari penghormatan 

terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). HAM didasarkan pada pandangan bahwa 

setiap orang mempunyai seperangkat hak dasar dan tidak dapat disangkal 

dan dibatasi keberadaanya. 

Kebebasan sipil tersebut meliputi kebebasan untuk berpendapat 

dimuka umum, kebebasan berkumpul dan berserikat, beragama atau 

berkeyakinan.  

1) Kebebasan Beragama 

Kebebasan memilih dan memeluk agama sering kali dianggap sebagai 

kebebasan yang paling mendasar. Hal tersebut diletakkan sebagai kebebasan 

yang paling utama sebab hal tersebut diyakini bahwa sikap dan perilaku umat 

manusia tidak terlepas atau banyak dipengaruhi dan diinspirasi oleh nilai-

nilai keagamaan. 

Secara umum, kebebasan beragama dan berkeyakinan meliputi 

kebebasan memilih agama dan keyakinan, kebebasan untuk mengamalkan 

keyakinan agama, kebebasan untuk tidak memperoleh tindakan diskriminasi 

atas dasar perbedaan keyakinan atau agama, dan bahkan kebebasan untuk 

tidak memeluk agama. Kebebasan beragama berarti bahwa setiap orang 

mempunyai hak untuk memutuskan agama apa yang hendak diyakininya, 

memeluk, dan dipertahankan baik sebagai individu maupun kelompok, baik 

secara sembunyi-sembunyi maupun secara terbuka. Kebebasan tersebut juga 

mencakup kebebasan seseorang atau kelompok untuk mengekspresikan 
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keyakinan dan nilai-nilai agama, sejauh itu tidak mengakibatkan hilang atau 

terhambatnya kebebasan agama orang atau kelompok lain. Dalam bentuknya 

yang ideal, itu artinya harus ada jaminan konstitusional bahwa pemerintah 

tidak akan menempatkan agama atau agama-agama tertentu sebagai agama 

resmi suatu negara.8 

Ada tiga indikator dalam menentukan apakah kebebasan beragama 

dalam suatu negara berjalan dengan baik atau tidak. Pertama; diskriminasi 

negara (state discrimination), hadir dalam bentuk peraturan legal formal yang 

mendiskreditkan agama tertentu. Kedua; legislasi agama (religios legislation), 

mengacu pada produk hukum yang tidak secara spesifik mengarah pada 

agama tertentu tapi tetap bertujuan mengatur moral dan kehidupan 

beragama. Ketiga; diskriminasi sosial (societal discrimination), yaitu 

bagaimana masyarakat itu sendiri memperlakukan individu dengan yang 

beragama minoritas.9  

Di Indonesia persekusi terhadap minoritas hadir dalam berbagai 

bentuk, diantaranya yang paling sering terjadi ialah gangguan rumah ibadah 

yang mencakup penolakan pembangunan rumah ibadah, penyegelan rumah 

ibadah, gangguan saat pembangunan, pengrusakan rumah ibadah, gangguan 

saat melaksanakan ibadah, dan penyerangan terhadap orang yang 

 
8 Fatmawati, “Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara 

Hukum Indonesia”, Jurnal Konstitusi 8, no. 4, (Agustus 2011): h. 490-492. 
9 Nathannel Gratias Sumaktoyo, “Diskriminasi dalam beragama di Indonesia salah satu 

yang Tertinggi di Dunia Islam”, TheConversation, 10 Juni 2020, https://theconversation.com/riset-
diskriminasi-dalam-beragama-di-indonesia-salah-satu-yang-tertinggi-di-dunia-islam-139218, (17 
Mei 2024). 
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melaksanakan ibadah di rumah ibadah. Merujuk data Longitudinal SETARA 

Institute 2007-2022 perusakan tempat ibadah dan penolakan pembangunan 

tempat ibadah berada pada kategori terbanyak yakni dengan jumlah 140 

peristiwa perusakan dan 90 peristiwa penolakan. Data terbaru SETARA 

Istitute yang terhitung dari Januari 2022 hingga akhir September 2022 

menunjukkan terdapat setidaknya 32 kasus gangguan terhadap tempat 

ibadah. Angka yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan data annual dalam 

lima tahun terakhir, yaitu 44 kasus (2021), 24 kasus (2020), 31 kasus (2019), 

20 kasus (2018), dan 17 kasus (2017).10 Tingginya angka tersebut 

menunjukkan bahwa terjadi diskriminasi terhadap kebebasan beragama dan 

menjadi sebuah problem di negara Indonesia. 

Kebebasan beragama atau berkeyakinan memiliki peran yang 

fundamental dalam kehidupan manusia yang sejak lama diakui sebagai 

bagian integral dari hak asasi manusia. Sejalan dengan prinsip ini, tidak boleh 

ada kebijakan yang hanya mengarah kepada kepentingan agama tertentu 

apalagi menyangkut terkait pembatasan terhadap mengekspresikan diri 

berdasarkan keyakinan yang dianut, dan diskriminasi terhadap pemeluk 

agama tertentu. Prinsip ini dikenal sebagai (majority rule, majority right) 

yang menegaskan bahwa meskipun mayoritas memiliki kekuasaan untuk 

membuat keputusan politik, hak-hak minoritas tetap harus diakui dan 

 
10 Siaran Pers SETARA Institute, “Mengatasi Intoleransi dalam Tata Kebinekaan 

Indonesia: Update dan Rekomendasi Terkait Peribadatan”, SETARA Institute, 16 November 2022, 
https://setara-institute.org/mengatasi-intoleransi-dalam-tata-kebinekaan-indonesia-update-dan-
rekomendasi-terkait-peribadatan/, (17 Mei 2024). 
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dihormati. 

2) Kebebasan Berkumpul/Berserikat 

Kebebasan untuk berkumpul/berserikat tidak hanya merupakan hak 

eksklusif segelintir orang, tetapi juga mencerminkan naluri fundamental 

manusia sebagai makhluk sosial yang secara inheren tidak dapat eksis secara 

mandiri dan memerlukan interaksi dalam kenteks kelompok-kelompok sosial 

tertentu. 

Manifestasi konkret dari kebebasan berkumpul diwujudkan dalam 

pembentukan organisasi atau asosiasi. Pentingnya keberadaan organisasi 

atau serikat bagi masyarakat terletak pada perannya dalam memperkuat 

eksistensi secara kelembagaan sekaligus berfungsi sebagai sarana penyalur 

aspirasi yang efektif dan terarah untuk memperjuangkan kepentingan setiap 

kelompok.11 Penyampaian kepentingan secara kelembagaan akan lebih 

terstruktur dan terarah, serta dipercaya dapat memperoleh tanggapan sebab 

secara kelembagaan membawa kepentingan gerbong anggotanya. 

Ada beberapa hal yang menyebabkan kebebasan berkumpul dalam 

suatu negara terganggu: Pertama; Adanya keterlibatan aparat negara. Kedua, 

adanya momentum tertentu yang mendorong pembatasan kebebasan 

berkumpul. Ketiga, adanya ancaman terhadap kebebasan akademik. Keempat, 

adanya regulasi yang melegitimasi pembatasan terhadap kebebasan 

berkumpul. Data terakhir yakni dari hasil survei Economist Intelligent Unit 

 
11 Nia Kurnia Winayati, “Makna Pasal 28 UUD 1945 terhadap Kebebasan Berserikat 

dalam Konteks Hubungan Industrial”, Jurnal Konstitusi 8, no. 6, (Desember 2011): h. 979. 
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menunjukkan bahwa hak berasosiasi atau berorganisasi di Indonesia 

meperoleh skor 6/7,01 yang menunjukkan bahwa skor tersebut berada pada 

posisi “Buruk”. 

Sejak 2017, Institute For Criminal Justice Reform mencatat hal-hal yang 

menjadi gambaran bahwa pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dalam 

bingkai kebebasan berserikat dan berkumpul, dari hasil pantauannya 

sepanjang tahun 2017 terdapat 12 kasus tindakan pembubaran terhadap 

aktivitas berkumpul warga negara yang dimana dilakukan oleh aparat 

penegak hukum yakni Kepolisian, maupun lembaga kemasyarakatan. Selain 

itu desakan kepada pemerintah agar memenuhi prosedur hukum 

sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 17/2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan, atas rencana pembubaran terhadap sejumlah organisasi 

justru menuai respon yang berbeda oleh pemerintah. Alih-alih mengambil 

langkah hukum pemerintah justru mengeluarkan Perppu No. 2/2017 tentang 

Perubahan UU No. 17/2013 tentang Ormas yang telah disahkan juga DPR RI 

menjadi UU No. 16/2017 untuk melegitimasi pembubaran sejumlah 

organisasi.12 Hal tersebut tentu menjadi sebuah cacatan kemunduran dalam 

perjalanan Demokrasi. 

Sejak 2015 hingga 2018, kontraS mendokumentasikan sekitar 1.056 

peristiwa dari seluruh provinsi di Indonesia terkait pembatasan terhadap 

 
12 Koalisi Kebebasan Pers dan Kebebasan Berekspresi, “Kebebasan Berkumpul, 

Berekspresi, Berpendapat, dan Hak Informasi masih dalam Ancaman”, Institute For Criminal 
Justice Reform, 23 Mei 2018, https://icjr.or.id/kebebasan-berkumpul-berekspresi-berpendapat-dan-
hak-informasi-masih-dalam-ancaman/, (17 Mei 2024). 
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kebebasan berkumpul. Diantaranya yang terbanyak ada di beberapa provinsi 

yakni Jawa Barat sebanyak 115, Yogyakarta sebanyak 42 dan Papua sebanyak 

48 kasus.13 

Laporan global yakni dari CIVICUS Monitor sebuah platform penelitian 

online yang melacak kebebasan mendasar dalam 197 negara salah satunya 

ialah Indonesia, menyatakan bahwa Indonesia masih melakukan 

kriminalisasi dan penggunaan kekerasan yang dilakukan secara berlebihan 

untuk menangani protes. Pada bulan Maret 2022, Polisi menangkap sekitar 

90 pelajar dari Papua yang sedang melakukan aksi protes di dekat kompleks 

Istana Negara yang dilakukan sebagai penolakan terhadap pemekaran 

provinsi di wilayah Papua. Di beberapa negara seperti Cina, Vietnam dan 

Laos, kebebasan berkumpul secara damai dibatasi secara ketat dalam hukum 

dan praktik. Di Sri Lanka, pemerintah menggunakan peraturan keadaan 

darurat untuk membatasi protes massal terkait krisis ekonomi. Sedangkan 

terdapat kekhawatiran di Pasifik, meskipun ruang sipil relatif terbuka pada 

tahun 2022 di Australia terdapat tiga negara bagian yang mengesahkan 

undang-undang anti-protes yang menerapkan sanksi keras, terutama untuk 

pengunjuk rasa iklim.14   

Kepentingan untuk berhimpun dalam sebuah komunitas atau 

 
13 KontraS, “Menemukan Pola Pembatasan Kebebasan Berkumpul”, KontraS, 7 

Desember 2019, https://kontras.org/2019/12/07/menemukan-pola-pembatasan-kebebasan-
berkumpul-2/, (17 Mei 2024). 

14 Kennial Laia, “Pembungkaman Demontrasi dengan Kekerasan Marak di Indonesia”, 
betahita.id, 12 Desember 2022, https://betahita.id/news/lipsus/8232/pembungkaman-demonstrasi-
dengan-kekerasan-marak-di-indonesia-.html?v=1670823880, (17 Mei 2024). 

https://kontras.org/2019/12/07/menemukan-pola-pembatasan-kebebasan-berkumpul-2/
https://kontras.org/2019/12/07/menemukan-pola-pembatasan-kebebasan-berkumpul-2/
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organisasi, bukan hanya sekedar tuntutan saat ini melainkan sifat dasar 

manusia sebagai makhluk sosial. Sifat dasar manusia untuk hidup 

bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari merupakan naluri yang telah 

ada sejak lahir. Hubungan individu antara manusia dengan manusia lainnya 

secara naluriah menimbulkan reaksi antara individu yang berhubungan 

tersebut, dan karena reaksi itulah mendorong kecenderungan manusia untuk 

memberikan keserasian dalam keberlangsungan kehidupan sosial 

masyarakat.15 Adanya ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat 

pemerintah dan masyarakat tentulah merupakan penghambat kebebasan 

untuk berkumpul dan berserikat dan sudah barang tentu menyalahi prinsip-

prinsip Demokrasi. 

3) Kebebasan Berpendapat 

Kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional dan diakui 

dalam deklarasi hak asasi manusia secara internasional, peraturan yang 

umum terkait dengan HAM Internasional adalah Declaration of Human Rights, 

yang secara spesifik terkait dengan kebebasan berpendapat. 

Kebebasan mengemukakan pendapat adalah sesuatu yang penting 

untuk dijamin perlindungannya agar masyarakat tidak merasa khawatir 

setiap mengemukakan pendapat maupun kekurangan pada proses 

pemerintahan. Kebebasan berpendapat pada dasarnya menguntungkan 

 
15 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas 

Indonesia, 1997), h. 94. 
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semua warga negara dan pemerintah sendiri.16 Mengemukakan pendapat 

sering kali dipergunakan saat masyarakat merasa kecewa terhadap kinerja 

pemerintah. Kebebasan berbicara mendorong setiap orang untuk 

menghormati perbedaan pendapat dan mengkritik satu sama lain, dan dialog 

yang dinamis memungkinkan orang untuk memajukan pemikiran dan 

menjadikan negara lebih Demokratis.  

Namun, dari hasil survei Lembaga SETARA Institute bersama dengan 

Forum on Indonesian Development (INFID) pada 10 Desember 2023  

mengungkapkan bahwa subindikator kebebasan berekspresi dan 

berpendapat di Indonesia dalam indeks hak asasi manusia (HAM) mengalami 

penurunan selama lima tahun terakhir. Angka kebebasan berekspresi dan 

berpendapat di Indonesia selama lima tahun terakhir ialah pada tahun 2019 

dengan skor (1,9), pada tahun 2020 (1,7), 2021 dengan skor (1,6), 2022 (1,5), 

dan terakhir (1,3) pada tahun 2023. Penilaian tersebut menggunakan skala 

Likert dengan rentang 1-7, nilai 1 menggambarkan bahwa perlindungan, 

penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) paling buruk, 

sedangkan nilai 7 menunjukkan komitmen pemenuhan HAM paling baik.17 

Hasil survei diatas menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia 

berada pada kategori buruk. 

Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adanya 
 

16 Rizky Pratama Putra, “Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan 
Berpendapat dan Nilai-nilai Keadilan Bermartabat”, Jurnal Lemhannas RI 10, no. 4, (2022): h. 56. 

17 Sayyidatul Insiyah, SETARA Institute-INFID: Angka Kebebasan Berpendapat 
Menurun di 2023, SETARA, 10 Desember 2023, https://www.antaranews.com/berita/3864723/ 
setara-institute-infid-angka-kebebasan-berpendapat-turun-di-2023, (18 Mei 2024). 

https://www.antaranews.com/berita/3864723/%20setara-institute-infid-angka-kebebasan-berpendapat-turun-di-2023
https://www.antaranews.com/berita/3864723/%20setara-institute-infid-angka-kebebasan-berpendapat-turun-di-2023
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tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi, teror, digital, kriminalisasi dan 

kekerasan seksual. Dari data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) telah 

mendokumentasikan sebanyak 89 kasus terhadap Jurnalis dan media 

sepanjang tahun 2023 jumlah tertinggi selama 10 tahun terakhir atau sejak 

tahun 2014. Sebagian besar pelakunya ialah aktor negara yakni sebanyak 36 

kasus, aktor non-negara 29 kasus dan tidak teridentifikasi sebanyak 24 kasus. 

Dari 89 kasus, hanya ada dua kasus yang pelakunya telah mendapatkan 

hukuman di pengadilan, sebagian besar kasus kekerasan pada jurnalis tidak 

diinvestigasi secara serius sehingga memperkuat impunitas dan akhirnya 

terus melahirkan kekerasan baru.18 Adanya regulasi serta penggunaan aparat 

oleh pemerintah dapat menghalang kebebasan berpendapat warga negara. 

4) Kebebasan Diskriminasi  

Diskriminasi nyaris ada dalam setiap kehidupan masyarakat, tindakan 

diskriminasi muncul mulai dari tingkat paling rendah sekalipun, seperti 

prasangka buruk pada orang lain hanya karena orang tersebut berasal dari 

sebuah kelompok sosial tertentu, seperti agama, ras, etnis, atau golongan 

tertentu lainnya. Diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak seimbang 

terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat 

kategorial atau atribut-atribut khas.19 Dalam pemerintahan misalnya 

 
18 Aliansi Jurnalis Independen, “89 Kasus Serangan terhadap Pers Indonesia pada 2023, 

Tertinggi dalam Satu Dekade”, AliansiJurnalisIndependen, 13 Februari 2024, https://aji.or.id/ 
informasi/89-kasus-serangan-terhadap-pers-indonesia-pada-2023-tertinggi-dalam-satu-dekade, (18 
Mei 2024). 

19 Fulthoni, Memahami Diskriminasi, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 
2009), h. 3. 

https://aji.or.id/%20informasi/89-kasus-serangan-terhadap-pers-indonesia-pada-2023-tertinggi-dalam-satu-dekade
https://aji.or.id/%20informasi/89-kasus-serangan-terhadap-pers-indonesia-pada-2023-tertinggi-dalam-satu-dekade
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diskriminasi sering terjadi dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang hanya 

memperhatikan golongan tertentu serta dalam bentuk pembangunan daerah 

tertentu. 

Pada aspek hukum, berdasarkan hasil survei Komisi Nasional Hak 

Asasi Manusia (Komnas HAM) yang bekerja sama dengan Litbang Kompas 

pada tahun 2021 yang melakukan survei pada 34 provinsi dengan metode 

wawancara yang melibatkan 1.200 responden dari usia 17 – 59 tahun laki-

laki dan perempuan menujukkan bahwa terdapat tindakan diskriminasi saat 

berhadapan dengan aparat penegak hukum yakni proses dipersulit 63,8%, 

penanganan kasus lambat 52,4%, proses terkatung-katung 32,9%, dan biaya 

mahal 31,7%.20  

Sementara itu, masih terjadi diskriminasi terhadap perempuan di 

Indonesia. Keterwakilan 30% perempuan di parlemen menjadi sebuah 

tantangan besar, meskipun terjadi peningkatan angka pencalonan perempuan 

sejak Pemilu 2009 hingga 2019 angka perempuan yang terpilih untuk 

menjadi anggota legislatif hanya 20,5%, jauh di bawah angka 30%.21 Hal 

tersebut disebkan oleh beberapa faktor, antara lain diskriminasi dan 

inkonsistensi regulasi, adanya kebijakan Komisi Pemilihan Umum melalui 

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 yang melemahkan eksistensi 

 
20 Vika Azkiya Dihni, “Bentuk Diskriminasi yang Dialami Responden saat Berhadapan 

Dengan Aparat Hukum”, databoks, 19 Januari 2022, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/,  
(18 Mei 2024). 

21 Sonya Hellen Sinombor, “Kesetaraan Gender dalam Politik: Perempuan Mengalami 
Diskriminasi Regulasi hingga Beban Domestik”, Kompas, 23 Januari 2024, https://www. 
kompas.id/baca/polhuk/2024/01/22/diskriminasi-regulasi-hingga-beban-domestik, (18 Mei 2024). 
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perempuan dalam perpolitikan. Selain regulasi, kurangnya partisipasi politik 

perempuan disebabkan oleh faktor sosial dan kultural masyarakat, stigma, 

stereotipe, marjinalisasi, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan 

masih terjadi. 

b. Hak-hak Politik 

Hak politik warga negara merupakan bagian dari hak-hak yang 

dimiliki oleh warga negara dalam sebuah negara Demokrasi. Hak politik 

merupakan bagian dari hak dipilih dan memilih serta partisipasi politik 

dalam pemerintahan. Hak politik menurut para ahli hukum adalah hak yang 

dimiliki dan digunakan oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai anggota 

organisasi politik, seperti hak memilih dan dipilih sebagai sebuah 

kesempatan untuk menduduki suatu jabatan tertentu dan menentukan 

jalannya pemerintahan. Atau hak politik adalah hak-hak yang di mana setiap 

individu memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelola masalah-

masalah negara.22 Dalam sebuah negara Demokrasi setiap orang memiliki 

hak untuk ikut berpartisipasi baik dalam proses penentuan pemimpin serta 

terlibat dalam mengawal kebijakan, hal tersebut memiliki arti bahwa setiap 

warga negara yang dengan kemampuan yang dimilikinya mampu untuk 

menciptakan suasana politik yang lebih baik. 

c. Lembaga Demokrasi 

Lembaga Demokrasi ialah lembaga yang membersamai jalannya 
 

22 Budi Badruzaman, “Hak-hak Politik Warga Negara Non Muslim sebagai Pemimpin 
dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 9, no. 1, (Maret 
2019): h. 29. 
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sistem Demokrasi, seperti partai politik, peradilan, panitia pelaksanaan 

Pemilu, dan lainnya. 

Pemilu sebagai pilar Demokrasi merupakan sebuah upaya untuk 

melakukan sirkulasi terhadap pemerintahan memerlukan suatu lembaga 

yang menjalankan pelaksanaan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip 

Demokrasi yakni jujur dan adil artinya tidak ada keberpihakan terhadap 

golongan tertentu dan membuka ruang yang sebebas-bebasnya untuk setiap 

warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu. Partai 

politik sebagai sebuah lembaga Demokrasi diharapkan untuk mampu 

memberikan pemahaman politik kepada masyarakat serta mampu menjadi 

penampung aspirasi masyarakat, begitupun dengan lembaga-lembaga 

Demokrasi yang lainnya. 

1) Partai Politik 

Kondisi sistem pemerintahan di Indonesia saat ini yang menganut 

sistem multipartai menyebabkan peran partai pemenang Pemilu memiliki 

posisi yang spesial dalam pemerintahan dengan peran dan fungsi yang yang 

signifikan terhadap roda pemerintahan. 

Parta politik menurut Carl J. Friedrich merupakan sekelompok orang 

yang terorganisir secara mapan dengan tujuan untuk menjamin dan 

mempertahankan pemimpin mereka agar dapat mengendalikan 

pemerintahan dan memberikan keuntungan yang bersifat materil maupun 
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spirituil.23 Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa partai 

politik memang mempersiapkan anggota-anggotanya untuk menjadi 

pemimpin negara/pemerintahan dalam rangka untuk mengakomodasi 

kepentingan-kepentingan politik. 

Peran partai politik dalam sebuah negara terlebih lagi dalam sistem 

Demokrasi tidak hanya sebatas untuk menjadikan kader-kadernya sebagai 

pemimpin lebih dari itu partai politik memiliki peran yang sangat penting 

untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui rekrutmen politik 

dan melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. 

Dalam negara Demokrasi partai politik menyelenggarakan beberapa 

fungsi, yakni sebagai berikut:24 

a. Sebagai media komunikasi politik. 

b. Sebagai alat sosialisasi politik. 

c. Sebagai wadah rekrutmen politik. 

d. Sebagai wadah pengelola konflik. 

Sedangkan menurut Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan 

atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan beberapa 

fungsi, sebagai berikut:25 

a. Pelatihan politik untuk anggota dan masyarakat secara umum. 

 
23 Mustadin Tanggala, Golput Partisipasi dalam Pemilu Tinjauan Psikologi Politik, 

(Yogyakarta: Wijana Mahardika, 2018), h. 60. 
24 Suimi Fales, “Fungsi Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau 

dari Hukum Positif”, Jurnal Al-Imarah 3, no. 2, (2018): h. 207-208. 
25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11. 
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b. Membangun suasana politik yang mendukung bagi persatuan 

bangsa. 

c. Mengintegrasikan, mengorganisir, dan mengarahkan aspirasi 

politik masyarakat. 

d. Seleksi politik dalam pengisian jabatan pemerintahan melalui 

prosedur Demokrasi dengan mempertimbangkan keadilan 

gender. 

Akan tetapi, partai politik sebagai lembaga penting di Indonesia 

memperoleh kepercayaan yang kurang dari masyarakat. Survei Indikator 

yang dirilis pada tanggal 11-17 Maret 2024 terkait tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga negara menunjukkan bahwa tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap partai politik berada pada urutan paling 

bawah dengan 61,8/100 berada jauh dari TNI yang memperoleh predikat 

sangat dipercaya yakni dengan presentase 94,6/100.26 Lemahnya 

perpolitikan di Indonesia saat ini juga menjadi salah satu penyebab 

kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, partai politik 

belum mampu menampilkan pembaharuan yang cukup berarti. Hegemoni 

politik aliran (Nasionalis dan Agama), politik teritorial (Jawa vs Non-Jawa), 

politik profesi (Militer dan PNS), dan hegemoni politik tribalisme (suku, ras, 

dan golongan). Masih mewarnai perpolitikan di Indonesia. Hal tersebut 

menyebabkan terkikisnya pandangan positif masyarakat terhadap partai 
 

26 Erlina F. Santika, “Lembaga yang Paling Dipercayai Masyarakat Imdonesia Versi 
Indikator Politik Indonesia”, databoks, 2 Mei 2023, https://databoks.katadata.co.id/datapublish, 
(28 Mei 2024). 
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politik dan menunjukkan bahwa peran partai politik hanya memperjuangkan 

kepentingan partai dan golongan tertentu saja. 

Selain itu, kepercayaan masyarakat menurun karna kinerja wakil 

rakyat sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah tidak bisa 

dipertanggung jawabkan dan belum mampu memenuhi aspirasi masyarakat. 

Serta kekecewaan masyarakat meningkat karena maraknya tindakan korupsi 

yang dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari partai politik. Pada 

intinya, pergeseran fungsi politik membuat masyarakat tidak puas dengan 

kinerja politik yang jauh dari kenyataan dan harapan masyarakat. 

Dari hasil uraian di atas yakni terkait dengan tolak ukur keberhasilan 

Demokrasi bahwa apabila terjadi tindakan diskriminatif terhadap golongan 

tertentu dalam sebuah negara dan adanya pembatasan terhadap kebebasan 

berpendapat, berkumpul/berserikat, maka akan berdampak pada beberapa 

hal. Pertama, hadirnya tindakan diskriminatif terhadap rakyat dari golongan 

tertentu maka rakyat tersebut akan mempertanyakan eksistensi dan hak 

politiknya, dan akan berimplikasi terhadap tindakan-tindakan rakyat. Apabila 

apabila hak politik rakyat minoritas tidak terpenuhi dan eksistensinya tidak 

dilindungi, maka akan menimbulkan tindakan apolitis. Kedua, hadirnya 

tindakan represif dan adanya regulasi yang membatasi kebebasan 

berkumpul/berserikan serta kebebasan berpendapat, akan berimplikasi 

terhadap partisipasi politik masyarakat. Sebab adanya tindakan represif dan 

regulasi akan membuat masyarakat takut untuk mengekspresikan dirinya. 

Ketiga, hadirnya tindakan korupsi dan mementingkan kepentingan partai 
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dari pada kepentingan rakyat yang diwakilinya hanya akan menimbulkan 

keraguan ditengah-tengah masyarakat.  

2. Partisipasi Politik 

a. Pengertian Partisipasi Politik 

Partisipasi politik adalah salah satu bagian penting dalam Demokrasi. 

Asumsi yang mendasari Demokrasi dan partisipasi adalah orang yang paling 

mengetahui apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri, sebab 

kebijakan politik yang diciptakan dan di implementasikan oleh penguasa 

menyangkut dan akan mempengaruhi kehidupan setiap warga negara, warga 

berhak turut andil menentukan isi dari keputusan politik. 

Partisipasi politik berasal dari bahasa latin yakni pars dan capere, pars 

memiliki arti “bagian” sedangkan capere berarti “memiliki peran”, bisa juga 

dimaknai “mengambil peran” dalam aktivitas politik ataupun kegiatan politik 

negara juga dapat pula berarti “mengambil bagian”. Adapun menurut Michael 

Rush dan Philip Althoff partisipasi politik adalah aktivitas warga negara biasa 

dalam mempengaruhi proses pembentukan dan pengimplementasian 

kebijakan politik dan ikut serta dalam proses pemilihan pemimpin 

pemerintahan.27 Berdasarkan pengertian diatas dapat kita pahami bahwa 

setiap aktivitas warga negara yang mempengaruhi proses pembentukan serta 

implementasi kebijakan umum termasuk dalam memilih pemimpin 

pemerintahan dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik. 

 
27 Ni Ketut Arniti, “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di 

Kota Denpasar”, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 4, no. 2, (2022): h. 333. 
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b. Faktor-faktor Partisipasi Politik 

Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor hadirnya partisipasi 

politik, ada dua variabel penting menurut Ramlan Subakti yang 

mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik. Pertama,  adanya 

kesadaran politik terhadap sistem politik dalam pemerintahan. Kesadaran 

politik merupakan hak dan kewajiban warga negara. Misalnya, hak-hak 

politik, hak ekonomi, hak untuk memperoleh perlindungan hukum, 

kewajiban ekonomi, kewajiban sosial, dan lain sebagainya. Kedua, 

menyangkut bagaimana penilaian serta respon terhadap keputusan 

pemerintah dan pelaksanaan pemerintahan. 28 

Sementara itu, Milbrath memberikan alasan bervariasi mengenai 

partisipasi politik warga negara, yaitu:29 

1) Milbrant berpendapat partsipasi masyarakat dipengaruhi baik melalui 

interaksi personal, afiliasi dengan organisasi, ekspour terhadap media 

massa, serta kepekaan terhadap isu-isu politik akan berimplikasi 

terhadap perilaku yang mengarah pada partisipasi dalam aktivitas 

politis negara. 

2) Berhubungan dengan kondisi sosial individu. Faktor-faktor seperti latar 

belakang etnisitas, usia, gender, kepercayaaan, dan kondisi finansial 

seseorang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi 

 
28 Hamafitria, “Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum”, Jurnal Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan 2, no. 1, (April 2021): h. 40. 
29 Asrizal Salim, “Partisipasi Politik Masyarakat terhadap Pemilihan Umum Perspektif 

Good Governance”, Jurnal Bawaslu, Edisi 2, (Juli 2020): h. 136. 
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politik. 

3) Selanjutnya dipengaruhi oleh sistem politik dimana individu tersebut 

berada. Dalam negara Demokrasi dengan sistem multi partai membuat 

partai politik berupaya untuk memperoleh dukungan dari masyarakat 

berdasarkan latar belakang ideologi dan tujuan partai sehingga 

masyarakat lebih aktif berpartisipasi karena adanya kesamaan ideologi 

dan tujuan. 

4) Yaitu adanya perbedaan terhadap watak regional dimana individu itu 

berada, juga berimplikasi terhadap variasi sikap dan keikutsertaan 

dalam kegiatan politik. 

c. Tipologi Partisipasi Politik 

Secara umum tipologi partisipasi politik dibedakan menjadi:30 

1) Partisipasi aktif merujuk pada keterlibatan dalam proses input dan 

output yang substansial. 

2) Partisipasi pasif adalah bentuk keterlibatan yang terbatas hanya pada 

respon terhadap hasil akhir (output), artinya taat, menerima, dan 

menjalankan ketentuan politik penguasa. 

3) Golongan apatis adalah sikap yang muncul dari persepsi bahwa sistem 

politik tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Beberapa ahli juga membedakan partisipasi politik menjadi beberapa 

kategori menurut Milbrath dan Goel, sebagai berikut: 

 
30 Coen Husin Pontoh, Gerakan Massa Menghadang Imperialisme Global, (Yogyakarta: 

Resist Book, 2005), h. 13. 
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1) Apolitik, yaitu orang yang tidak tertarik terhadap isu-isu politik. 

2) Spector, yaitu orang yang selalu absen dalam Pemilu. 

3) Gladiator, yaitu aktivis partai, aktivis masyarakat, dan juru bicara 

politik. 

4) Pengkritik, adalah individu yang terlibat namun dalam bentuk non-

konvensional. 

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa orientasi partisipasi politik 

aktif terletak pada input dan output politik. Sedangkan partisipasi politik 

pasif terletak pada output saja. Selain itu juga ada anggapan masyarakat dari 

sistem politik yang dinilai menyimpang dari apa yang dicita-citakan sehingga 

lebih menjurus ke dalam partisipasi politik yang apatis. 

Partisipasi politik juga dapat dikategorikan berdasarkan jumlah 

pelaku yaitu individual dan kolektif. Individual yakni seseorang yang menulis 

surat kritikan atau keluhan kepada pemerintah. Sedangkan yang dimaksud 

kolektif ialah kegiatan warga negara yang secara serentak untuk 

mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam Pemilu. 

Partisipasi kolektif dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: partisipasi 

kolektif konvensional yang seperti berpartisipasi dalam proses Pemilu dan 

partisipasi kolektif non-konvensional (agresif) seperti pemogokan yang ilegal 

dan demonstrasi. Partisipasi politik agresif dapat dibedakan menjadi dua 

jenis yakni aksi agresif yang kuat dan lemah. Agresif dianggap kuat jika 

memenuhi tiga kriteria yaitu; bersifat anti rezim, mengganggu fungsi 

pemerintahan dan harus merupakan kegiatan kelompok yang dilakukan oleh 
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monoelit. Sebaliknya, partisipasi politik kolektif agresif yang lemah adalah 

yang tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut. 



 

61 
 

BAB IV 

GOLPUT DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH  

 
A. Golput (Golongan Putih) 

1. Pengertian Golput 

Perilaku politik merupakan suatu aktivitas yang berhubungan dengan 

proses politik, baik itu dalam perbuatan keputusan politik sampai kepada 

pelaksanaan aktivitas politik. Perilaku politik dapat kita lihat pada setiap 

individu ataupun kelompok masyarakat dalam suatu negara. Perilaku politik 

juga bisa dipahami sebagai respon terhadap kebijakan politik atau dalam 

aktivitas politik suatu negara. Golput sebagai sebuah fenomena dimana 

masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilu 

merupakan suatu perilaku politik yang dilakukan oleh masyarakat yang hadir 

sebagai respon terhadap aktivitas politik dalam suatu negara seperti Pemilu. 

Golput merupakan sikap politik yang dilakukan oleh masyarakat 

dalam suatu negara yang dengan sengaja dan dengan maksud tertentu 

menolak untuk memberikan suaranya dalam pelaksanaan Pemilu.1 Dalam 

literatur perilaku memilih, penjelasan mengenai Golput merujuk pada 

perilaku nonvoting. Pada umumnya perilaku nonvoting digunakan untuk 

menunjuk pada fenomena ketidakhadiran seseorang dalam pelaksanaan 

Pemilu.  

 
1 Elli Setiawan, “Analisis Hukum Islam mengenai Golongan Putih dalam Pemilihan 

Daerah Menurut Perspektif Majelis Ulama Indonesia Lampung”, Skripsi (Lampung: Fak. Syari’ah 
dan Hukum UIN Raden Intan, 2019), h. 29. 
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Menurut Arief Budiman Golput merupakan identifikasi bagi mereka 

yang tidak puas dengan keadaan dan aturan main Demokrasi yang diinjak-

injak oleh partai politik dan pemerintah demi tercapainya kemenangan 

dalam sebuah Pemilu yang dengan menggunakan aparat negara untuk 

memperkuat pengaruh dan kekuasaan dan melalui cara-cara di luar aturan 

main Demokrasi.2 Dapat kita pahami bahwa Golput merupakan suatu 

fenomena yang hadir sebagai kritik dan tidak puasan masyarakat terhadap 

pelaksanaan Demokrasi dalam suatu negara. 

Berbeda halnya dengan Arief Budiman, menurut Indra J. Pilliang 

peneliti dari Contrefor Strategic and Internasional Studies (CSIS) membagi 

Golput kedalam tiga kategori. Pertama, Golput ideologis yaitu Golput yang 

disebabkan oleh adanya penolakan terhadap sistem ketatanegaraan, 

sebagaimana Golput era 1970-an yang dapat dilihat sebagai gerakan anti-

state. Dimana orang yang melakukan Golput menganggap bahwa Pemilu 

hanya bagian dari korporasi elit-elit politik yang tidak memiliki legitimasi 

kedaulatan rakyat. Kedua, Golput pragmatis (apolitik) yaitu Golput yang hadir 

karena tidak tertarik dengan aktifitas politik dan karena sebuah kekecewaan 

yang ditandai dengan adanya anggapan bahwa hasil dari Pemilu tidak pernah 

membawa perubahan yang bermakna kepada masyarakat. Ketiga, Golput 

politis yaitu Golput yang disebabkan oleh faktor-faktor politik.  

Golput secara sederhana dapat kita pahami sebagai suatu perilaku 
 

2 Elli Setiawan, “Analisis Hukum Islam mengenai Golongan Putih dalam Pemilihan 
Daerah Perspektif Majelis Ulama Indonesia Lampung”, Skripsi (Lampung: Fak. Syari’ah dan 
Hukum UIN Raden Intan, 2019), h. 31. 
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politik yang hadir sebagai kritik terhadap pelaksanaan Pemilu yang tidak 

Demokratis. 

2. Sejarah Golongan Putih (Golput) 

Golput merupakan sikap politik yang dilakukan oleh individu atau 

kelompok masyarakat dalam suatu negara, yang secara sadar menyatakan 

untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilu. 

Di Indonesia Golput hadir pada Pemilu 1971 yang dimana gerakan 

tersebut digagas oleh Arief Budiman, Julius Usman, dan Imam Malujo Sumali. 

Pada saat itu gerakan tersebut hadir sebagai upaya untuk memboikot Pemilu 

sebagai bentuk kekecewaan terhadap rezim Soeharto yang dianggap otoriter 

dan tidak Demokratis, yaitu dengan membatasi kebebasan seseorang untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan kepartaian maupun mendirikan partai politik. 

Dengan membatasi jumlah serta melakukan fusi terhadap beberapa partai 

politik menunjukkan bahwa pemerintah telah melanggar asas Demokrasi 

yang paling mendasar dalam sebuah negara yakni membatasi kemerdekaan 

berserikat dan berpolitik.3 Sikap tersebut muncul sebagai ketidaksenangan 

terhadap campur tangan pemerintah yang telah mengintervensi secara 

langsung partai politik yang ada dan menolak kebijakan-kebijakan 

pemerintah dalam pengerahan massa yang hanya di khususkan untuk 

mendukung partai pemerintah, sedangkan disisi lain masyarakat hanya 

diarahkan untuk bekerja dan tidak berpartisipasi dalam perpolitikan. 

 
3 Mustadin Tanggala, Golput: Partisipasi dalam Pemilu, (Yogyakarta: Penerbit Wijana 

Mahadikarya, 2018), h. 33. 
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Pada saat itu, berbagai kelompok mahasiswa bersatu dan memberikan 

arahan kepada para pemilih untuk melakukan pencoblosan di luar 

mekanisme resmi yang telah di jadikan syarat oleh pemerintah. Kelompok ini 

oleh Arief Budiman dinamakan Golput, yang mengacu pada rekomendasi 

kelompok untuk mencoblos bagian kosong atau bagian yang berwarna putih 

dalam kertas Pemilu. Di samping sebagai kekecewaan terhadap pemerintah, 

juga sebagai kekecewaan terhadap partai-partai politik yang hanya dijadikan 

sebagai mesin politik bagi rezim yang sedang berkuasa. Para pemimpin partai 

politik hadir sebagai elit pemerintah yang menjadi corong bagi program-

program pemerintah. Mereka sama sekali terpisah dengan rakyat dan tidak 

berpihak pada kepentingan rakyat yang meningkatkan kemuakan pada 

tingkat akar rumput (grass root) terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, 

Bandung, Yogyakarta dan kota besar lainnya yang justru memunculkan sikap 

apatisme dari masyarakat terhadap partai yang ada. Hadirnya Golput yang 

digagas oleh Arief Budiman dan kawan-kawan merupakan sebuah sikap yang 

secara sadar yang dilakukan sebagai sikap dan gerakan moral sebagai bentuk 

kekecewaan terhadap pemerintah dan partai-partai politik. 

Pasca 1971, keberadaan Golput masih terus menampakkan 

eksistensinya hingga saat ini pada saat pelaksanaan Pemilu. Pengaruh Golput 

semakin massif, Golput hadir dengan berbagai bentuk protes yang ada dalam 

masyarakat. Golput tidak lagi hadir sebagai bentuk protes yang berdiri 

sendiri dikalangan luas pada umumnya dan dikalangan masyarakat yang 
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kritis terhadap penguasa pada khususnya.4 Akan tetapi, Golput telah menyatu 

dengan berbagai gerakan yang memiliki tujuan untuk membenahi serta 

mencari alternatif solusi terbaik dalam rangka penyempurnaan sistem politik 

Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Demokrasi universal. Pada tahun-

tahun berikutnya kemunculan Golput bertujuan untuk mendorong proses 

demokratisasi di Indonesia dengan cara mengugat secara langsung 

keabsahan (legitimacy) kekuasaan rezim orde baru. Tidak hanya pada 

pelaksanaan Pemilu, akan tetapi pada pelaksanaan politik yang sudah ada.  

Pada Pemilu 1997, Golput muncul di tengah-tengah krisis yang 

dihadapi pemerintah pada masa orde baru. Diantaranya adanya kebijakan 

fusi terhadap partai politik (1973), munculnya kerusuhan Malari (1974), 

terbongkarnya kasus korupsi Pertamina (1975), dan kasus-kasus korupsi 

yang dilakukan di departemen-departemen pemerintah. Pada Pemilu 1982, 

terjadi perpecahan-perpecahan politik pada tingkat elit yang banyak 

diberitakan. Juga adanya konflik-konflik politik di tingkat elit serta ketidak 

puasan elit politik orde baru terlihat dengan munculnya pressure groups 

seperti kelompok petisi 50. 

Pada Pemilu 1987, partai Golkar memperoleh suara tertinggi yaitu 

73,2%. Kemenangan Golkar tersebut harus dibayar dengan biaya tinggi yakni 

munculnya ketegangan baru di kalangan elit politik. Ketegangan tersebut 

berpusat pada masalah-masalah strategis pemerintahan yang belum juga 

 
4 Ambardi, Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif 

dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru, (Jakarta: Mizan, 2012), h. 44. 
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terselesaikan seperti proses pergantian kepemimpinan nasional, stabilitas 

nasional, dan pembangunan ekonomi. Pada Pemilu tahun itu, proses 

regenerasi kepemimpinan menjadi isu politik yang paling penting.5  

Pada tahun 1992, isu yang sangat sering muncul yaitu demokratisasi 

politik dan masalah ekonomi. Kedua isu tersebut merupakan reaksi terhadap 

kebijakan-kebijakan pemerintah orde baru yang tidak berpihak kepada 

rakyat. Dalam situasi seperti inilah sikap dan perilaku Golput muncul 

ditengah-tengah protes tersebut. Sikap Golput tidak hanya berkembang di 

kalangan pelajar, tetapi hampir pada setiap golongan masyarakat baik di desa 

maupun di kota yang merasakan secara langsung dampak dari pembangunan 

dan penggusuran tanah dan buruh-buruh yang kehilangan pekerjaan.6 

Tidak jauh berbeda pada Pemilu sebelumnya, pada pelaksanaan 

Pemilu 1997 bahkan ada semacam ketegasan bahwa Pemilu sudah 

kehilangan legitimasinya. Kali ini suara Golput mencapai sekitar 9,42%. 

Ketidakpuasan masyarakat terlihat pada saat setelah pelaksanaan Pemilu, 

masyarakat menganggap bahwa Pemilu tersebut sarat dengan praktik-

praktik yang tidak demokratis. Apalagi setelah 30 tahun Golkar berkuasa dan 

kembali memenangkannya. Dengan kemenangan tersebut menjadi sebuah 

pertanda matinya Demokrasi di Indonesia. 

Setelah tumbangnya orde baru, partai politik sebagai sebuah wadah 

 
5 A. Mukhtie Fajar, Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia, 

(Malang: Setara Press, 2012), h. 73.  
6 Arbi Sanit, Aneka Pandangan Fenomena Politik Golput, (Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan, 1992), h. 24. 
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bagi masyarakat yang melakukan fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan 

rakyat banyak bermunculan, masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Fenomena yang 

terjadi justru sebaliknya, tingkat partisipasi masyarakat mulai menurun, 

bahkan pada Pemilu 2004 tingkat partisipasi masyarakat paling rendah jika 

dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilu pada tahun sebelum-sebelumnya. 

Meningkatnya angka Golput pada Pemilu 2004 perlu dicermati sebab 

fenomena ini tidak hanya terjadi pada era orde baru tetapi juga terjadi 

setelah reformasi, sekalipun disebut-sebut sebagai Pemilu paling demokratis, 

ternyata masih ditandai oleh tingginya angka Golput. Setelah orde baru 

selesai memang masih menyisakan kompleksitas permasalahan, mulai dari 

tuntutan terhadap perbaikan ekonomi yang merupakan dampak dari krisis 

yang terjadi pada tahun 1998 yang tidak kunjung reda, korupsi yang terjadi di 

berbagai lini pemerintahan, responsifitas elit politik terhadap aspirasi 

masyarakat yang pada akhirnya mengakibatkan munculnya kekecewaan 

terhadap pemerintah. Pada akhirnya kekecewaan tersebut hadir dalam 

bentuk perilaku dimana masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya pada 

saat pelaksaan Pemilu tiba. 

Hadirnya fenomena Golput dikalangan masyarakat setidak-tidaknya 

menjelaskan tiga hal, yaitu: 

1) Mulai mencuatnya rasionalitas masyarakat dalam menentukan pilihan, 

dengan Pemilu yang relatif aman, damai, adil, jujur, dan demokratis, 

rakyat akan lebih bisa leluasa dalam mengekspresikan kebebasan dan 
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kedaulatannya. 

2) Belum memadainya partai alternatif. Kebebasan pada dasarnya akan 

menciptakan peluang juga sekaligus ancaman akan terpragmentasinya 

kekuatan reformis, ini dipengaruhi oleh partai-partai baru yang muncul 

“setengah hati” dengan ragam interes primordialnya, sehingga menjadi 

hambatan tersendiri bagi terciptanya konsolidasi. 

3) Partai politik mengalami malfungsi. Terutama yang berkaitan dengan 

fungsi repsentasi. Partai politik tidak mampu mengagregasikan 

kepentingan rakyat sehingga terkesan yang muncul hanyalah 

pelanggaran kekuasaan politik atas kepentingan rakyat kecil. 

3. Dampak Golongan Putih 

Golput sebagai sikap dan perilaku politik yang dilakukan oleh 

masyarakat dalam suatu negara memiliki dampak yang signifikan terhadap 

proses Demokrasi dalam suatu negara. Tidak hanya secara langsung 

mempengaruhi hasil Pemilu, tetapi secara tidak langsung juga berpengaruh 

terhadap legitimasi pemerintahan. Golput sebagai wujud ketidakpuasan 

masyarakat terhadap pilihan yang ada serta mekanisme Pemilu yang di 

anggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi dimana terdapat 

banyak kecurangan tentu menjadi sebab munculnya Golput. 

Hadirnya Golput dalam pelaksanaan Pemilu mengakibatkan 

terpengaruhnya rehadap representasi kepentingan masyarakat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan serta memperlemah kredibilitas dari hasil 

pemilihan. Ada beberapa dampak dari sikap Golput yang mesti kita 
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perhatikan diantaranya ialah sebagai berikut: 

a. Tingkat Partisipasi Pemilih 

Dalam sistem Demokrasi partisipasi masyarakat sangat diperlukan, 

sebab tanpa partisipasi masyarakat negara cenderung otoriter dan 

sentralistik.7 Sehingga keputusan-keputusan politik sering kontra terhadap 

kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu 

merupakan sesuatu yang sangat penting karena akan menentukan arah dan 

kemajuan suatu bangsa melalui pemimpin dan wakil yang dipilihnya. Hasil 

akhir yang diharapkan dalam pelaksanaan Pemilu ialah agar menghadirkan 

pemimpin yang ideal yang dapat menghasilkan pemerintahan yang mampu 

mensejahterakan masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat akan 

berdampak pada kualitas pemimpin yang hadir dalam pelaksanaan Pemilu di 

mana pemimpin tersebut tidak merepresentasikan suara mayoritas rakyat. 

b. Legitimasi Hasil Pemilihan dan Lemahnya Pemerintahan 

Dalam konteks Demokrasi, legitimasi hasil pemilihan sangat penting 

untuk menciptakan pemerintahan yang repsentatif dan mewakili kehendak 

rakyat. Tingginya angka Golput dapat memberikan dampak negatif terhadap 

stabilitas politik dan keabsahan pemerintah yang terpilih.8 Golput bukan 

hanya sebagai kritik terhadap pelaksanaan Pemilu melainkan juga karena 

 
7 Daud M. Liando, “Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat: Studi pada Pemilihan 

Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa 
Tahun 2014”, Jurnal LPPM 3, no. 2, (Oktober 2016): h. 22. 

8 Siti Laelatul Badriyah, “Dampak Golongan Putih (Golput) dalam Pemilihan Presiden di 
Wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Solusinya Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syari’ah dan 
Hukum UIN Sumatera Utara”, Skripsi, (Sumatera Utara: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera 
Utara, 2017), h.61. 
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sikap apolitik masyarakat, sedangkan yang diharapkan dalam pelaksanaan 

pemilu ialah pemerintahan yang dapat menghasilkan keputusan-keputusan 

politik yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, 

akan tetapi karena Golput merupakan sikap apolitik masyarakat, maka akan 

berpengaruh terhadap apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Posisi 

pemimpin yang terpilih dari hasil Pemilu mengkhawatirkan dan rapuh 

karena banyak masyarakat yang apolitik, sehingga kebijakan-kebijakan akan 

sulit untuk terlaksana. Dengan demikian, Golput tidak hanya berdampak pada 

absennya suara rakyat, tetapi juga dapat mengurangi legitimasi hasil 

pemilihan, yang pada akhirnya dapat meragukan keseluruhan proses 

Demokrasi dan keabsahan pemerintahan yang terpilih. 

c. Perwakilan Politik Yang tidak Akurat 

Absen atau tidak berpartisipasi dalam proses Pemilu dapat 

berimplikasi secara signifikan terhadap akurasi representasi politik sebuah 

negara. Tingginya angka Golput memungkinkan para pemimpin yang terpilih 

tidak sepenuhnya mencerminkan keragaman opini dan preferensi yang 

sebenarnya dari masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan hadirnya distorsi 

dalam representasi politik dimana suara yang seharusnya tercermin melalui 

pemimpin terpilih tidak sepenuhnya terwakili dalam proses pengambilan 

keputusan. 

Dengan tingkat Golput yang tinggi, partisipasi politik dari masyarakat 

yang seharusnya merupakan pondasi utama dari sistem Demokrasi menjadi 

terganggu. Hal ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan representasi dari 
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berbagai kelompok dan lapisan masyarakat, sehingga kepentingan mereka 

tidak terwakili dengan baik dalam proses pengambilan keputusan politik. 

Oleh karena itu, Golput dapat mempengaruhi representasi politik yang 

akurat, mengancam kualitas dan legitimasi dari pemimpin yang terpilih, serta 

menyebabkan ketidakpuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintahan. 

B. Golput dalam Ketatanegaraan Islam  

Penataan kehidupan masyarakat dan pemerintahan memerlukan 

pendekatan yang hati-hati, terutama mengingat resiko konflik kepentingan 

yang mungkin timbul jika diberikan kepada individu tertentu. Oleh karena itu 

proses penataan memerlukan keterlibatan otoritas yang memiliki 

kewenangan efektif, tegas, dan komitmen yang kuat terhadap kepentingan 

umum. Otoritas semacam itu biasanya diasosiasikan dengan lembaga negara 

yang diwakili oleh pemimpin. Meskipun tidak terdapat petunjuk eksplisit dari 

al-Qur’an dan Hadis mengenai konsep kepemimpinan, hal ini tidak berarti 

bahwa kedua sumber tersebut menafikan isu tersebut. Sebaliknya, hal ini 

memberikan kesempatan bagi manusia untuk mengembangkan sistem yang 

sesuai dengan tuntutan zaman, dimana al-Qur’an memberikan ruang bagi 

penafsiran manusia untuk senantiasa berupaya mencapai yang terbaik dalam 

pengaturan urusan dunia khususnya bagi kehidupan sosial dan bernegara. 

1. Hakikat Kedaulatan Rakyat 

Membahas kedaulatan rakyat berarti berbicara tentang kekuasaan 

yang tertinggi berada di tangan rakyat. Untuk mengaktualisasikan kedaulatan 
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ini, Pemilu harus dilaksanakan sebagai mekanisme utama. Pemilu merupakan 

manifestasi dari Demokrasi perwakilan yang kita kenal, karena tidak 

mungkin seluruh rakyat dapat memimpin secara langsung, sehingga 

diperlukan perwakilan untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan 

masyarakat.  

Kata “kedaulatan” berasal dari bahasa Arab, yaitu dawlah atau dulah, 

dalam kamus al-Zurjawi dikatakan bahwa secara harfiah makna dawlah atau 

dulah mengacu pada “putaran” atau “giliran”. Kata dawlah memiliki dua 

bentuk. Pertama, dulatan yang berarti “beredar”. Istilah ini berhubungan 

dengan adanya larangan peredaran kekayaan hanya diantara orang kaya. 

Kedua, mudawiluha yang berarti “mempergantikan”. Istilah ini berkaitan 

dengan adanya penegasan bahwa kekuasaan merupakan sesuatu yang harus 

di gilirkan di antara umat.9 

Menurut sejarah peradaban Islam, kata dawlah di gunakan untuk 

menunjuk pada pengertian rezim seperti Daulah Bani Umayyah dan Daulah 

Bani Abbasiyah. Farid Mas’udi menyatakan:10 

Kedaulautan (sovereignty) sebagai konsep yang mengatur distribusi 
kekuasaan, memiliki variasi yang meliputi dimensi terbatas 
(muqayyad), relatif (nisbih), dan tak terbatas (ghayr muqayyad) atau 
mutlak (absolut). Kedaulatan absolut adalah kedaulatan atas semua 
kedaulatan yang tidak dibatasi oleh kedaulatan pihak lain. Kedaulatan 
absolut hanya milik Allah swt. untuk mengatur alam semesta 
berdasarkan hukum-hukumnya dan mengatur kehidupan manusia 

 
9 Jimly Asshiddiqie, Islam dan Kedaulatan Rakyat, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 

87.  
10 Masdar Farid Mas’udi, Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam, (Jakarta: 

Alvabet, 2010), h. 47. 
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melalui sinyal-sinyal hukum moral yang di ilhamkan kepada setiap 
nurani (qalb) manusia atau di wahyukan melalui para nabi dan rasul-
nya, sedangkan dalam negara sebagai bangunan sosial dan proyek 
peradaban yang direkayasa oleh manusia dalam wilayah tertentu yang 
berdaulat adalah manusia secara kolektif sebagai khalifah-nya. 

 
Selanjutnya kata “rakyat” diartikan dengan segenap penduduk suatu 

negara (sebagai imbangan pemerintah). Dalam bahasa Inggris diartikan 

dengan people, sedangkan dalam bahasa Arab dijumpai kata ra’iyyah yang 

mengacu pada pengertian masyarakat (rakyat). Pada dasarnya setiap negara 

akhirnya akan berbicara tentang rakyat, dan rakyat pada suatu negara adalah 

pemegang kekuasaan, artinya rakyat menjadi sumber kekuasaan dalam arti 

relatif. Moh Hatta menyatakan bahwa kedaulatan rakyat berarti 

pemerintahan rakyat yang dilakukan oleh para pemimpin yang dipercaya 

rakyat.11 

Dalam konsep kedaulatan rakyat, esensi yang terkandung adalah 

bahwa kekuasaan tertingg berasal dari rakyat, sehingga menempatkan 

individu sebagai pemilik peran sentral dalam struktur pemerintahan. Konsep 

ini banyak dijadikan dasar dan diimplementasikan bagi banyak negara 

modern, menandai kemajuan filosofis yang signifikan dibandingkan dengan 

model kedaulatan lainnya. Dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan 

kekuasaan, maka segala aturan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah 

harus sejalan dengan kehendak dan keinginan rakyat secara umum. 

2. Pemilu dan Golput dalam Islam 

 
11 Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997), h. 89. 
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Dalam sejarah peradaban Islam Pemilu pertama kali ditemukan dalam 

suatu peristiwa yang mengarah pada suatu bentuk Pemilu, yang kemudian 

dijadikan dasar oleh para ulama saat ini untuk membenarkan pelaksanaan 

Pemilu yang banyak di praktikkan saat ini untuk memilih seorang pemimpin. 

Baiat al-Nuqabah (wakil-wakil suku), ketika kaum Anshar membaiat nabi 

Muhammad saw. Di Aqabah. Pada saat itu, nabi bersabda bahwa pilihlah dari 

kalian dua belas orang wakil untukku yang akan menunaikan apa-apa yang 

akan dibutuhkan oleh kaum mereka.12 Selanjutnya dalam kisah utusan 

Hawzan yang datang kepada nabi dalam keadaan muslim dan memberi baiat. 

Ia memohon kepada nabi agar mengembalikan harta rampasan yang 

diperoleh pada saat berperang. Nabi saw. kemudian meminta persetujuan 

kepada kaum muslimin terhadap perihal tersebut dan mereka memberikan 

isyarat keridhaan. Akan tetapi tidak cukup dengan persetujuan saja, nabi 

kemudian bersabda bahwa kami tidak mengetahui siapa yang telah 

mengizinkan kalian tentang yang demikian dan siapa yang tidak 

mengizinkan. Pulanglah, hingga masalah ini diangkat (diadukan) kepada 

kami oleh wakil yang kalian tunjuk. 

Peristiwa yang telah diriwayatkan di atas dijadikan sebagai landasan 

oleh para ulama saat ini, yakni terkait dengan pelaksanaan Pemilu. Sebab 

peristiwa diatas memiliki arti mengenai masalah kedaulatan rakyat, yaitu 

rakyat memberikan pilihannya kepada mereka yang mewakilinya. 

 
12 Sodikin, “Pemilihan Umum menurut Hukum Islam”, Jurnal Ahkam 15, no. 1, (Januari 

2015), h. 62. 
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Tidak jauh berbeda setelah periode nabi Muhammad saw. yaitu pada 

masa al-Khulafa’ al-Rasyidin. Pemilihan al-Khulafa’ al-Rasyidin berbeda 

dengan mekanisme Pemilu yang kita kenal saat ini. Pemilu pada masa al-

Khulaf ’ al-Rasyidin dapat juga ditemui janji setia (baiat) sebagaimana pada 

zaman nabi, dari tiap-tiap khalifah yang terpilih. Baiat tersebut dilaksanakan 

di mesjid lalu kemudian rakyat memberikan baiat kepada khalifah, sehingga 

ada keterlibatan rakyat dalam pembaiatan khalifah. 

  Pada saat pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah yang dilakukan di 

balai pertemuan Bani Saidah oleh kelompok kecil yang terdiri dari atas lima 

orang selain Abu Bakar, yaitu Umar ibn al-Khathab, Abu Ubaydah ibn Jarah, 

Basyir ibn Sa’ad, Asid ibn Khudayr dan Salim, seorang budak Abu Khudzayfah 

yang telah dimerdekakan. Kelima orang tersebut merupakan perwakilan dari 

kelompok Muhajirin (suku Quraisy) dan kelompok Anshar dari masing-

masing unsur Khazraj dan Aus. Hal ini berbeda dengan Umar ibn al-Khathab 

yang terpilih tidak melalui proses pemilihan sebagaimana khalifah Abu Bakar. 

Meskipun demikian, Umar ibn al-Khathab menyatakan ketika sampai 

kepadanya berita bahwa orang-orang berkata bahwa jika Umar meninggal 

dunia akan memberikan baiat kepada si Fulan. Beliau juga melarang bahwa, 

barang siapa yang membaiat seorang pemimpin tanpa proses musyawarah, 

baiatnya dianggap tidak sah, dan tidak ada baiat terhadap orang yang 

mengangkat baiat terhadapnya atau keduanya harus dibunuh.13 Riwayat ini 

 
13 Rapung Samuddin, Fiqh Demokrasi, Menguak Kekeliruan Penanganan Haramnya 

Umat Terlibat Pemilu dan Politik, (Jakarta: Gozian Press, 2013), h. 306. 
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adalah bentuk dari pemilihan umum yang dikenal pada saat itu melalui 

mekanisme musyawarah dengan rakyat dan mengebalikan urusan pemilihan 

pemimpin kepada rakyat (kaum Muslimin). 

Riwayat selanjutnya adalah perbuatan Abd al-Rahman ibn Awf ketika 

bermusyawarah dan meminta pendapat rakyat untuk menetapkan siapa yang 

layak menjadi seorang khalifah setelah Umar ibn al-Khathab wafat. 

Diriwayatkan bahwa Abd al-Rahman ibn Awf selama tiga hari 

bermusyawarah dan meminta pendapat rakyat hingga pilihan jatuh kepada 

Ustman ibn Affan. Saat itu beliau melihat pilihan rakyat tidak bergeser pada 

Ustman.14 Riwayat Abd al-Rahman ibn Awf ini menunjukkan peran dan 

keterlibatan rakyat dalam proses pemilihan khalifah. 

Dengan demikian, dapat digambarkan bahwa Pemilu dalam Islam dua 

hal, yaitu: pertama, proses Pemilu mengandung keharusan tegaknya baiat 

atas pilihan dan ridha rakyat merupakan perkara yang tercakup dalam 

syari’at. Baiat dalam Islam tidak terjadi melainkan atas asas pilihan, maka 

baiat yang terjadi pada al-Khulafa’ al-Rasyidin, yang tegaknya berdasarkan 

rida dan pilihan. Kedua, menyerahkan urusan baiat dan ketaatan kepada 

rakyat merupakan perkara yang diakui oleh syariat. Wajib bagi seluruh rakyat 

memberi baiat kepada imam (kepala negara) mereka. Karena baiat kemudian 

terikat oleh hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban.  

Mekanisme pemilihan khalifah diatas merupakan awal dari sistem 

 
14 Sodikin, “Pemilihan Umum menurut Hukum Islam”, Jurnal Ahkam 15, no. 1, (Januari 

2015): h. 63. 
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kesempatan antara kontrak sosial dan baiat, selain juga merupakan awal 

adanya kesempatan antara pemimpin dengan masyarakat berdasarkan 

ketaatan terhadap al-Qur’an dan Hadis. Kenyataan lain adalah bahwa saat itu 

sudah berkembang sistem pemilihan berdasarkan tokoh-tokoh pusat dan 

utusan dari beberapa daerah kekuasaan Islam, berbeda halnya pada saat 

proses terpilihnya Ali ibn Abi Thalib. 

Ali ibn Abi Thalib dibaiat sebagai khalifah pada saat suasana sedang 

berkabung atas peristiwa meninggalnya Ustman, kekacauan, pertentangan, 

serta kebingungan yang terjadi pada umat Islam di Madinah. Sebab para 

pemberontak yang telah membunuh Ustman mendaulat Ali agar bersedia 

dibaiat menjadi khalifah. Setelah wafatnya Ustman, para pemberontak 

mengunjungi para sahabat senior satu per satu yang ada di kota Madinah. 

Seperti Thalhah, Zubair bin Awwam, Sa’ad bin Abi Waqqash, dan Abdullah bin 

Umar agar bersedia untuk menjadi khalifah, namun mereka menolak. Akan 

tetapi, baik kaum pemberontak maupun kaum Anshar dan Muhajirin lebih 

menginginkan Ali untuk menjadi khalifah. Beberapa kali Ali dikunjungi oleh 

kelompok-kelompok tersebut agar bersedia dibaiat menjadi khalifah, namun 

Ali menolak hal tersebut. Sebab Ali menginginkan agar urusan tersebut dapat 

diselesaikan melalui musyawarah serta memperoleh persetujuan dari para 

sahabat-sahabat.15 

Akan tetapi, para kaum muslimin (rakyat) berpendapat  agar umat 

 
15 Ali Muhammad As-Shalabi, Khawarij dan Syi’ah: Sejarah Ideologi dan Penyimpangan 

menurut Pandangn Ahlussunnah Wal-Jamaah, (Jakarta: Ummul Qura,2016), h. 305. 
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Islam harus segera memiliki pemimpin agar tidak terjadi kekacauan yang 

lebih besar, pada akhirnya Ali bersedia dibaiat menjadi khalifah. Terpilihnya 

Ali sebagai khalifah tidak berjalan berdasarkan metode seperti apa yang 

sebelumnya, disebabkan adanya tragedi perselisihan antara umat Islam. 

Gerakan Muawiyah yang dilatar belakangi oleh paham kesukuan ini di 

dasarkan pada dendam atas meninggalnya Ustman. Mereka memberikan 

dukungan karena menganggap Muawiyah sebagai wakil mereka dan karena 

Ustman dianggap terbunuh secara dzalim. Lahirnya aliran Khawarij 

merupakan sebuah respon terhadap khalifah Ali yang telah menyetujui 

perjanjian perdamaian (yang diwakili oleh Abu Musya al-Asy’ari) dengan 

kelompok Muawiyah (diwakili oleh Amru bin Asy) pada perang Shiffin. 

Penerimaan arbitrase Ali merupakan bentuk kemenangan politis kelompok 

Muawiyah dan merupakan awal penyerahan kekuasaan pada Muawiyah. 

Sedangkan kaum Khawarij akhirnya memisahkan diri dan tidak ingin lagi 

bertahkim kepada Ali, serta juga tidak mengikuti kelompok Muawiyah tetapi 

mendirikan kelompok sendiri di Haraura. 

Dari peristiwa di atas dapat kita jadikan sebagai dasar hadirnya Golput 

dalam proses pemilihan khalifah dalam Islam. Sikap yang diambil oleh kaum 

Khawarij merupakan tindakan menentang dan tidak memilih satu diantara 

beberapa pilihan yang kemudian melahirkan sikap baru yang dianggap lebih 

baik. Hadirnya sikap politik dengan tidak memilih (Golput) dalam proses 

pemilihan tersebut merupakan sikap dan arah politik baru. 

C. Ketentuan Hukum Golput dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah 
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Dalam Islam, Golput merupakan permasalahan politik yang terdapat 

dalam pemilihan khalifah atau pemimpin hal ini berkaitan dengan persoalan 

siyasah. Pada urusan politik perlakuan Islam memiliki perbedaan terhadap 

urusan Aqidah dan Ibadah, sebab persoalan politik bersifat dinamis yakni 

mengikuti perkembangan zaman. 

Setelah wafatnya nabi Muhammad Saw. umat Islam tidak memperoleh 

wasiat apapun dari Rasulullah tentang siapa yang akan menggantikannya 

sebagai pemimpin negara, serta bagaimana mekanisme pemilihan pemimpin, 

akan tetapi hanya menyerahkan urusan tersebut kepada kaum muslimin 

untuk melakukan pemilihan dengan cara bermusyawarah sebagaimana yang 

telah diperintahkan dalam agama.16 Karena tidak adanya wasiat yang 

ditinggalkan oleh nabi Muhammad Saw. mengenai mekanisme pemilihan 

pemimpin serta tidak adanya ayat dalam al-Qur’an yang menjelaskan secara 

rinci mengenai bagaimana mekanisme pemilihan pemimpin maka hal ini 

menjadi kewajiban dan kesempatan bagi kaum muslim untuk menghadirkan 

suatu bentuk pemikiran berkaitan dengan konsep pemilihan berdasarkan 

nilai-nilai ajaran agama Islam. 

Pemilu merupakan sarana untuk membentuk sebuah pemerintahan, 

pemerintahan dibentuk agar terciptanya kesejahteraan dan keadilan bagi 

masyarakat melalui sebuah kebijakan-kebijakan politik, maka hukum 

menyelenggarakan Pemilu adalah fardu kifayah. Jika Pemilu itu fardu kifayah, 

 
16 Abu Nasr Muhammad Al-Imam, Membongkar Dosa-dosa Pemilu, (Yogyakarta: Himam 

Prisma Media, 2004), h. 63. 
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maka yang pokok adalah bagaimana Pemilu itu diselenggarakan dengan sah, 

maka gugurlah kewajiban kifayah itu dari perspektif Islam. Sikap Golput yang 

dilakukan dalam Pemilu yakni dengan tidak menggunakan hak pilih 

merupakan perbuatan yang boleh dan bisa ditoleransi sepanjang itu tidak 

membawa dampak buruk secara luas.  

Ada dua alasan yang menurut Sudarmaji mengharamkan umat Islam 

bersikap Golput dalam pemilihan pemimpin. Pertama, karena Pemilu sebagai 

sebuah media untuk melakukan pemilihan pemimpin yang harus betul-betul 

ditaati sebab ini menyangkut kehidupan masyarakat luas. Kedua, sikap Golput 

akan merugikan umat Islam itu sendiri karena membiarkan orang lain 

memimpin sesuai dengan keinginannya yang dapat berakibat pada 

terpilihnya pemimpin yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 

umat Islam.17 

1. Hukum Golput Perspektif Siyasah Syar’iyyah 

Pemimpin dalam Islam diistilahkan dengan kalifah dalam kaitannya 

fiqih siyasah disinonimkan dengan kata imamah dalam arti melestarikan 

agama dan menjalankan politik praktis. Istilah khalifah dan imamah menurut 

Ibnu Khaldun sama dalam substansi maknanya yaitu pemimpin umat guna 

menegakkan kebaikan dan menghilangkan kemudaratan.18 al-Qur’an sendiri 

banyak menjelaskan makna dan tujuan umum manusia sebagai khalifah, 

 
17 Badri Khaerman, Islam dan Demokrasi: mengungkap Fenomena  Golput sebagai 

Alternatif Partisipasi Umat, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 2004), h. 104. 
18 Ibnu Khaldun, Muqaddimah Tarikh Ibnu Khaldun, (Beirut: Darl al-Fikr, 1981), h. 233. 
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antara lain QS. Sad/26:38 yang berbunyi:19 

ِ   سَبیِْلِ   عَنْ   فَیضُِلَّكَ   ىالْھَوٰ   تتََّبعِِ   وَلاَ   باِلْحَقِّ   النَّاسِ   بیَْنَ   فاَحْكُمْ   الاَْرْضِ   فىِ  خَلِیْفَةً   كَ علَْنٰ جَ   انَِّا  دُ دَاوٗ یٰ    الَّذِیْنَ   اِنَّ  ۗ�ّٰ

ِ  سَبیِْلِ  عَنْ   یضَِلُّوْنَ   ) 26: 38/ص(  ۲٦ ࣖ الحِْسَابِ  یوَْمَ  نَسوُْا بِمَا ۢشَدِیْدٌ  عَذَابٌ   لھَُمْ  �ّٰ

Terjemahannya: (Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami 
menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan 
(perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti 
hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. 
Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat 
azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.” 
(Sad/38:26) 
 

Al-Mawardi juga mengatakan bahwa kepemimpinan (imamah) 

merupakan suatu tempat yakni sebagai pengganti tempat kenabian dalam 

menjaga agama, mengatur dunia, dan memilih orang yang hendak menduduki 

jabatan kepemimpinan tersebut hukumnya ialah wajib menurut ijma’.20 

Sehingga dapat kita pahami bahwa kepemimpinan merupakan bagian 

penting dari eksistensi agama, dan agama membutuhkan figur pemimpin 

yang mampu untuk menerapkan segala hal yang berkaitan dengan agama. Al-

Qur’an dengan tegas menghendaki sebagian dari masyarakat memiliki 

peranan penting dalam hal pemberantasan kemaksiatan serta menegakkan 

kebaikan di atas bumi sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam surah Ali-

Imran ayat 104:21 

نْكُمْ   وَلْتكَُنْ  ةٌ   مِّ (    ۱۰٤  الْمُفْلِحُوْنَ   مُ ھُ   كَ ى� وَاوُلٰۤ    ۗالْمُنْكَرِ   عَنِ   وَینَْھَوْنَ   بِالْمَعْرُوْفِ   وَیأَمُْرُوْنَ   الْخَیْرِ   الِىَ  یَّدْعوُْنَ   امَُّ

 ) 104: 3/عمران لاٰ 

 
19 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, h. 38. 
20 Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sultaniyah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1960), h. 5. 
21 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, h. 80. 
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Terjemahannya: Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang 
menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan 
mencegah dari yang mungkar, Mereka itulah orang-orang yang 
beruntung. (QS. Ali ‘Imran 104:3). 
 
Makruf adalah segala kebaikan yang diperintahkan oleh agama serta 

bermanfaat untuk kebaikan individu dan masyarakat. Mungkar adalah setiap 

keburukan yang dilarang oleh agama serta merusak kehidupan individu dan 

masyarakat. 

Jika menetapkan khalifah atau imamah adalah sesuatu wajib, maka 

tingkatan kewajibannya adalah fardhu kifayah seperti jihad dan menuntut 

ilmu. Yang dimana, jika ada orang yang mampu dan layak untuk menjadi 

seorang imamah atau pemimpin maka gugurlah kewajiban terhadap yang 

lainnya. Dan apabila tidak ada seorang pun yang mampu menegakkannya, 

maka dilakukanlah musyawarah atau pemilihan diantara beberapa golongan, 

yakni golongan yang memiliki otoritas memilih (ahlul ikhtiyar) hingga 

mereka memilih untuk umat seorang pemimpin, dan golongan calom 

pemimpin (ahlul imamah) lalu dilakukanlah pemilihan diantara mereka 

untuk dijadikan seorang pemimpin.22  

Syeikh Yusuf al-Qadhawi berpendapat bahwa apabila kita melihat 

kepada peraturan seperti peraturan Pemilu atau pemberian suara, maka hal 

tersebut dalam pandangan Islam adalah pemberian kesaksian terhadap 

mereka yang hendak dipilih oleh masyarakat tentang siapa yang layak untuk 

 
22 Rusdianto, dkk. “Golput dalam Pemikiran Politik Al-Mawardi dan Korelasinya 

terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2009”, Jurnal Pemikiran Politik Islam 6, no. 2, 
(2023): h. 203. 
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dijadikan seorang pemimpin.  

Menurut Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, Syeikh Abdur Razaq 

‘Afifi dan Syeikh Abdullah bin Ghodyan, yang merupakan ulama dari Komisi 

Riset dan Fatwa Arab Saudi berpendapat tentang Pemilu di Aljazair yang 

dimana negara tersebut terdapat partai-partai yang mengajak kepada hukum 

Islam dan sebagian dari partai di negara tersebut menolak hukum Islam. 

Beliau berpendapat mengenai bagaimana hukumnya bagi seorang pemilih 

dalam Pemilu. Mereka menjawab, memilih dalam Pemilu, wajib hukumnya 

bagi kau muslimin yang berada di negara-negara yang tidak berhukum 

dengan syari’at Islam bagai sebuah tangan dalam membantu partai yang 

diketahuinya akan menetapkan syari’at Islam. Adapun membantu partai yang 

tidak akan menerapkan syari’at Islam maka ini tidak diperbolehkan bahkan 

bisa mengajak orang kepada kekufuran.23 Hal tersebut menunjukkan bahwa 

menggunakan hak pilih dalam pelaksanaan Pemilu merupakan sesuatu yang 

wajib bagi kaum muslimin, sebab hal tersebut merupakan sebuah kesaksian 

di akhirat kelak. 

Lembaga Fatwa Mesir (Darul Ifta al-Masyirah) mengeluarkan fatwa 

dengan nomor Fatwa 3190 diterbitkan pada tanggal 9 Oktober 2000, yang 

selanjutnya dijawab oleh mufti Dr. Naser Farid Washil. Fatwa ini berisi 

tentang orang yang tidak memberikan suara pada Pemilu, bahwa orang yang 

tidak memberikan suara pada Pemilu, maka orang tersebut berdosa secara 

 
23 Fatwa Al-Lajnah Ad-Da’imah Arab Saudi, Kumpulan Fatwa Ulama Arab Saudi, (Arab 

Saudi: Kantor Lembaga Pusat Fatwa dan Riset Ilmiah, 2011), h. 103. 
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syari’at. Sebab dengan tidak memberikan suara seseorang telah 

meninggalkan hak dan kewajibannya terhadap masyarakat untuk 

memberikan kesaksiannya kepada mereka yang mencalonkan diri pada 

Pemilu parlemen. Adapun dasar dari pertimbangan fatwa tersebut ialah, 

sebagai berikut:24 

1. Islam sebagai jalan spiritual dan moral senantiasa mengajarkan 

pentingnya menghindari kebohongan dan penghianatan, serta merawat 

kebenaran dan menjalankan amanah sebagai upaya untuk menjaga 

integritas diri dan menyelaraskan diri dengan prinsip-prinsip yang 

mendasari keadilan dan kebenaran universal. 

2. Islam telah memerintahkan setiap muslimin untuk selalu menunaikan 

berbagai bentuk amanah yang telah diembannya sebagai manusia. 

Sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam surah an-Nisa’ ayat 58:25 

َ   اِنَّ   ۞ َ   اِنَّ    ۗباِلْعَدْلِ   تحَْكُمُوْا  انَْ   النَّاسِ   بیَْنَ   حَكَمْتمُْ   وَاذَِا  اھَْلِھَاۙ   ىالِٰٓ   تِ نٰ الاَْمٰ   تؤَُدُّوا  انَْ   یأَمُْرُكُمْ   �ّٰ ا   �ّٰ   نِعِمَّ

َ  اِنَّ   ۗبِھٖ  یَعِظُكُمْ   )58: 4/ءالنساۤ (  ٥۸ بصَِیْرًا سَمِیْعاًۢ  كَانَ  �ّٰ

Terjemahannya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di 
antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya 
Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (an-Nisa'/4:58). 
 

3. Tidak dapat dipungkiri bahwa evolusi sistem syura’ dalam Islam 

mencerminkan esensi Demokrasi perlu untuk terus dikembangkan 

 
24 Zulfadli, “Golput dalam Memilih Pemimpin menurut Fatwa MUI Tahun 2009 dan UU 

No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM”, Skripsi, (Aceh, Fak. Syari’ah dan Hukum: Universitas Islam 
Negeri Ar-Raniry, 2018), h. 42. 

25 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, h.101. 
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supaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara umum agar 

senantiasa mencerahkan bagi masyarakat. Karena Pemilu menjadi 

wahana penting, sebagai sebuah upaya ritualistik untuk memperkuat 

ikatan moral dan sprit sebagaimana merentangkan jembatan antara 

manusia dengan nilai-nilai yang abadi. 

4. Menggunakan kesaksian atau hak pilih dalam pelaksanaan Pemilu 

merupakan sebuah kewajiban karena di dalamnya terdapat sifat-sifat 

agar dapat memenuhi tanggung jawab dalam proses syura’ ataupun 

Demokrasi. Oleh karena itu, setiap individu diharapkan memberikan 

suaranya dengan integritas, tanggung jawab, objektif dan penuh dengan 

kejujuran. Dengan demikian pemimpin yang terpilih dalam proses 

Pemilu sesuai dengan apa yang telah diharapkan, serta pemberian suara 

tidak disertai dengan fanatisme, tipu daya, dan ketidak jujuran. 

5. Setiap kaum muslin diharapkan untuk senantia menjaga ketakwaannya 

kepada tuhan dan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sepenuh 

hati disegala situasi dimanapun ia berada. Karena hal tersebut dalam 

pandangan Islam ketika seseorang tidak menggunakan hak suaranya 

secara benar dan adil dalam Pemilu, hal tersebut dianggap sebagai 

tindakan yang melanggar. 

Salah satu mufti Mesir Dr. Syeikh Ali Jum’ah, memberikan pandangan 

mengenai fatwa yang dikeluarkan lembaga fatwa Mesir (Darul Ifta al-

Masyirah) pada 27 November 2011. Dimana fatwa tersebut membahas 

mengenai partisipasi dalam proses Pemilu dianggap sebagai ekspresi dan 
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kesaksian terhadap agama (syahadah Syar’iyyah), bahwa bagi siapa yang 

menahan diri dari memberikan kesaksian atau tidak menggunakan hak pilih, 

maka tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap syari’at 

Islam konsekuensinya ialah dosa. Karena itu, Syeikh Ali Jum’ah menekankan 

pentingnya partisipasi aktif masyarakat mesir dalam hadir dalam kegiatan 

Pemilu yang diselenggarakan dan memberikan kesaksiannya kerana hal 

tersebut adalah sebuah amanah, dengan itu gunakanlah amanah tersebut 

kepada mereka yang dianggap berhak.  

Dari beberapa pendapat serta fatwa ulama kontemporer diatas dapat 

kita simpulkan bahwa sikap Golput dalam pelaksanaan Pemilu sebagai upaya 

untuk menentukan pemimpin adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh 

agama, sebab hak memilih manusia adalah sebuah kesaksian yang penting 

dalam pembentukan pemerintahan, sedangkan pemerintahan bagi umat 

adalah sesuatu yang amat penting karena melalui pemerintahan 

kemaslahatan dan kesejahteraan itu diharapkan bisa terwujud melalui 

kebijakan-kebijakan politik. 

2. Fatwa MUI Tahun 2009 tentang Golput 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan pertemuan untuk 

membahas isu-isu politik terkait dengan munculnya fenomena Golput 

dikalangan pemilih yang dilaksanakan pada tangga 26 Januari 2009 yang 

bertepatan dengan 29 Muharram 1430, diselenggarakan di Padang Panjang 

Provinsi Padang dari hasil pertemuan tersebut MUI menetapkan fatwa 

melalui ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III. Fatwa tersebut 
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didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan berikut:26 

1. Dari sudut pandangan Islam, pelaksanaan Pemilu dianggap sebagai 

sarana agar dapat menentukan penguasa dan legislator. Yang mampu 

mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan kolektif yang selaras 

dengan harapan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. 

2. Dalam konteks Islam, partisipasi masyarakat dalam menentukan 

kepemimpinan atau khalifah dianggap sebagai suatu imperatif yang 

esensial dalam mendirikan struktur kepemimpinan dan pemerintahan 

yang efektif dalam kerangka kehidupan kolektif sosial. 

3. Islam memberikan syarat-syarat terkait dengan imamah dan imarah 

dengan ketentuan-ketentuan agama sehingga dapat terwujud 

kemaslahatan dan pemerataan keadilan sosial. 

4. Mengangkat pemimpin yang bermoral (shiddiq), bertanggung jawab 

(amanah), beriman serta bertakwa, proaktif (tabligh), yang secara 

kapasitas memiliki keahlian dalam melaksanakan tugasnya, dan 

berdedikasi untuk kemaslahatan umat merupakan suatu kewajiban 

dalam Islam. 

5. Menunjuk seorang pemimpin dengan bertolak belakang dari ketentuan-

ketentuan pada butir keempat atau dengan sengaja untuk tidak 

mengguanakan hak pilih padahal calon yang ada sesuai dengan kriteria 

atau ideal, maka hal tersebut adalah haram hukumnya. 

 
26 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, (Jakarta: Erlangga, 

2011), h. 878-879 
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Atas dasar pertimbangan diatas, MUI kemudian mengeluarkan sebuah 

rekomendasi, sebagai berikut:27 

1. Dianjurkan bagi setiap kaum muslimin agar secara aktif berpartisipasi 

dalam proses pemilihan pemimpin dan wakil rakyat karena memiliki 

tanggung jawab untuk menagakkan amar ma’ruf nahi mungkar. 

2. Lembaga yang bertugas sebagai penyelenggara pemilihan harus 

mengambil langkah-langkah proaktif dalam melakukan sosialisasi guna 

meningkatkan keikutsertaan rakyat, sehingga tercapai pemenuhan 

kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal. 

Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) diatas dapat kita 

pahami bahwa Golput dalam perspektif agama adalah menunjukkan sikap 

yang ingkar kepada upaya untuk senantiasa menegaskan otoritas (nashbul 

imamah). Tidak menggunakan hak pilih atau menarik diri dalam pelaksanaan 

Pemilu, berarti mengingkari kewajiban kolektif sehingga menyebabkan tidak 

diperolehnya pahala fardhu kifayah. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa tentang haramnya 

sikap Golput berdasarkan istinbath hukum yang diambil dari al-Qur’an, Hadis, 

serta pandangan para Ulama. Berikut adalah petikan dasar istinbath hukum 

yang digunakan sebagai dasar oleh MUI untuk menentukan hukum dari sikap 

Golput:28 

 
27 Majelis Ulama Indonesia, Kumpulan Fatwa MUI Sejak 1975, (Jakarta: Erlangga, 2011), 

h. 879. 
28 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, (Jakarta: Erlangga, 

2011), h. 881. 
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1. Al-Qur’an surah an-Nisa ayat 59: 

َ   اطَِیْعوُا  امَنوُْٓ اٰ   الَّذِیْنَ   ایَُّھَایٰٓ  سوُْلَ   وَاطَِیْعوُا  �ّٰ   الِىَ   فَرُدُّوْهُ   شَيْءٍ   فِيْ   تنََازَعْتمُْ   فاَِنْ   مِنْكُمْۚ   الاَْمْرِ   وَاوُلِى  الرَّ

 ِ سوُْلِ  �ّٰ ِ  تؤُْمِنوُْنَ  كنُْتمُْ  اِنْ  وَالرَّ احَْسَنُ  خَیْرٌ  لِكَ ذٰ  خِرِۗ الاْٰ  وَالْیوَْمِ  بِا�ّٰ  )59: 4/ءالنساۤ (  ٥۹ ࣖ تأَوِْیْلاً  وَّ

Terjemahannya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang 
kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang 
sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul 
(sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang 
demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia 
dan di akhirat). (an-Nisa'/4:59). 
 

2. Hadis yang diriwayatkan at-Thabrani, Rasulullah SAW bersabda: 
“Siapapun yang memilih seorang pemimpin, padahal ia mengetahui 
bahwa ada orang lain yang lebih pantas menjadi pemimpin dan 
memiliki pemahaman yang lebih terhadap kitab Allah. dan sunah Rasul-
Nya, maka ia telah menghianati Allah, Rasul, dan seluruh umat yang 
beriman”.  
 

3. Dalam pidato perdananya sesudah dibaiat, Abu Bakar menyampaikan: 
“Wahai kaum manusia, jika saya berada dalam kebaikan, hendaklah 
kalian membantu saya, dan jika saya melakukan kesalahan, berilah saya 
peringatan. Patuhlah kepada saya selama memerintahkan ketaatan 
terhadap Allah., namun jika saya menyeru kepada perbuatan yang 
bertentangan dengan kebenaran, jamganlah kalian taat kepada saya”. 
 

4. Dalam ucapan Umar bin Khattab dalam pidatonya setelah dibaiat 

sebagai khalifah, beliau menyampaikan: “Barang siapa yang 

menyaksikan kesalahan dalam tindakan saya, hendaklah ia menasehati 

saya agar saya dapat memperbaikinya”. 

5. Dalam karyanya al-Ahkam as-Sultaniyah al-Mawardi berpendapat: 

“Kepemimpinan memegang peranan yang sustansial sebagai suatu 

institusi perwakilan kenabian dalam menjaga integritas agama serta 

mengelola urusan dunia”. Dia juga menegaskan bahwa penunjukan 

individu untuk menjabat dalam posisi sebagai pemimpin merupakan 
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sebuah imperatif hukum yang disepakati secara konsensus (ijma’). 

6. Pandangan Ibnu Taimiyah yang mengemukakan mengenai pentingnya 

institusi kekuasaan dalam konteks agama. Menurutnya, keberadaan 

kekuasaan adalah sebuah prasyarat yang esensial untuk menjaga 

keteraturan urusan manusia, dan secara intrinsik merupakan bagian 

integral dari ajaran agama. Ia menekankan bahwa tanpa adanya 

kekuasaan, baik agama maupun dunia tidak akan berfungsi secara 

optimal. Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah mempertegas bahwa manusia 

secara inheren membutuhkan interaksi sosial dan ketergantungan satu 

sama lain sehingga struktur sosial yang terbentuk dan keberadaan 

peminpin menjadi suatu keharusan yang tak terelakkan.  

7. Dalam pertimbangan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum, menyatakan bahwa Pemilu yang diadakan langsung oleh rakyat 

adalah alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna menegakkan 

pemerintahan yang demokratis yang didasarkan pada Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh 

karena itu, urgensi dari pelaksanaan Pemilu adalah sebagai upaya untuk 

mewujudkan kemaslahatan, yang adalah esensi dari penyelenggaraan 

negara menurut Islam (maqashid al-syari’ah). 

8. Menurut pasal 19 ayat (1) dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2008, 

setiap individu yang merupaka warga negara dan telah memenuhi 

syarat berdasarkan ketentuan undang-undang memiliki hak pilih dalam 

pelaksaan Pemilu. 
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Hal tersebut menunjukkan bahwa penting bagi umat muslim untuk 

membangun berbagai sistem yang efektif dalam mengelola urusan mereka, 

salah satunya melalui proses Pemilu. Pemilu dilaksanakan untuk memilih 

pemimpin yang kompeten dalam mengarahkan pemerintahan dengan baik, 

serta mampu menciptakan kemaslahatan dan keadilan dalam masyarakat. 

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu tidak hanya merupakan hak dan 

kewajiban, tetapi juga akan membawa dampak yang signifikan terhadap 

keberlangsungan sosial masyarakat dan memiliki implikasi hukum dalam 

syari’at Islam. 

Oleh karena itu, fatwa MUI di atas merekomendasikan kepada seluruh 

masyarakat secara umum maupun secara khusus kepada kaum muslim untuk 

tidak menyia-nyiakan hak pilih yang dimilikinya, sebab hal tersebut 

merupakan sebuah amanah untuk menegakkan imamah serta kesaksian 

masyarakat kepada pemimpin yang dipilihnya, yang akan dipertanggung 

jawabkan kelak. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang dipaparkan dengan 

sistematis, selanjutnya penulis hendak menarik kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, terkait dengan pengaruh kualitas Demokrasi 

terhadap hadirnya sikap Golput, serta bagaimana Golput dalam pandangan 

siyasah syar’iyyah. Dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hadirnya sikap Golput dalam setiap pelaksanaan Pemilu merupakan 

dampak dari kualitas Demokrasi dalam suatu negara. Dibatasinya 

kebebasan sipil dan tidak terpenuhinya hak-hak politik masyarakat, 

dengan hadirnya regulasi dan penggunaan  aparat negara menyebabkan 

masyarakat takut untuk mengemukakan dan mengekspresikan dirinya, 

sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat 

dalam aktivitas politik negara.  

2. Golput dalam perspektif siyasah syar’iyyah merupakan sikap yang 

dilarang oleh agama Islam. Karena hak pilih yang dimiliki oleh 

masyarakat merupakan sebuah kesaksian yang harus diberikan kepada 

orang yang dianggap mampu untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Kesejahteraan dapat terwujud melalui kebijakan-kebijakan 

politik yang hadir dari pemerintahan hasil dari Pemilu. Itulah sebabnya 

hak pilih yang dimiliki oleh masyarakat harus digunakan karena 
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menyangkut kehidupan dan masa depan masyarakat secara umum. 

B. Saran 

Dari hasil analisis diatas, penulis memberikan rekomendasi sebagai 

langkah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat serta sebagai 

upaya agar meminimalisir hadirnya sikap Golput. Bahwa pemerintah sebagai 

penyelenggara negara harus menjalankan pemerintahan berdasarkan 

prinsip-prinsip Demokrasi, setiap kebijakan politik yang dikeluarkan oleh 

pemerintah harus merepresentasikan kepentingan umum. Melindungi, 

mengakui, dan menghargai hak-hak politik masyarakat seluruhnya tanpa 

memandang ideologi, golongan, ras, suku, jenis kelamin, ataupun keyakinan 

masyarakat. Serta tidak menggunakan hukum dan tindakan represif aparat 

negara untuk menekan kebebasan masyarakat untuk menyatakan pendapat 

dan memperoleh informasi, dengan begitu masyarakat bisa berpartisipasi 

terhadap setiap aktivitas politik negara. 
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