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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 Penulisan transliterasi Arab-Latin pedoman transliterasi Arab-Latin sesuai 

pada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI. No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 

1988 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad Ws es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض
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 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbaik‘ 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 di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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

Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasi sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ا َ
Fathah A A 

 ا
Kasrah I I 
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 ا َ
Dammah U U 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah Ai a dan i ىَ 

 Kasrah Au a dan u وَ 

 Contoh: 

 kaifa: ك يْفَ

 haula: ه وْلَ 

Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara 

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

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

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

 kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ى

 dammah dan wau Ū u dan garis di atas وَ 

Contoh: 

 māta: م اتَ 

م ى   ramā: ر 

 qīla: قيِْل َ 
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 Tā’ marbūtah  

Transliterasi untuk tā’ marbūtah ada dua, yaitu: tā’ marbūtah yang hidup 

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkantā’ marbūtahyang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

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

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

marbūtahitu transliterasinya dengan [h].  

Contoh:  

وَْ ه ََر  طْف الََِل ََاَض    : raudah al-atfāl 

دَِ ضِل ه ََالْف اَيْن ه ََالْم    : al-madīnah al-fādilah 

Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  َّ ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَّن اَ  rabbanā : ر 

يْن اَ  najjainā : ن جَّ

مَ   al-haqq : ن ع ِ

Jika huruf ََى ber-tasydiddi akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

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

Contoh:  

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

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

Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 

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

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

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-).  

Contoh: 

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

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

 al-falsafah : ا لْف لْس ف ه َ   

Hamzah  

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

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

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

Contoh: 

وْنَ  ر   ta’muruna: ت أمْ 

 ‘al-nau: ا لنَّوْع َ

 syai’un: ش يْءَ 

Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

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

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

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 

dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya kata al-Qur’an (dari al-Qur’an), Alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, 

bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka 

harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

Lafz al-Jalālah )ُ  اللَّه
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Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

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

hamzah.  

Contoh: 

ََِدِيْنَ  ََاللَّّ dīnullāh billāhَِ  بِاللَّّ

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

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

هََِفِيََْه مََْ حْم  ََِر  اللَّّ hum fī rahmatillāh 

Huruf Kapital  

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

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

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

Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin Wudi’a  linnāsi bi Bakkata mubārakan 

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

Nasīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Nasr al-Farābī 

Al-Gazrālī 

Al-Munqiz min al-Dalāl 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū Wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi Wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

I.  = Sebelum Masehi 

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

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

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama: Andi Athira Anggraeni 

Nim: 30600120007 

Judul: Peta Kekuatan Politik Kelompok Islam di Jakarta Utara dalam Pilpres 2024 

Latar belakang masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah peta 

politik yang terjadi ketika Gubernur DKI Jakarta yang berhasil memenangkan 

Pilkada DKI 2017 menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Fenomena politik ini 

dianggap menarik perhatian karena diperkirakan akan memberikan gambaran 

tentang dinamika politik yang mungkin terjadi pada Pilpres 2024. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengeksplorasi apakah fenomena ini benar-benar terjadi dalam 

konteks Pilpres 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi dan pendekatan trikotomi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan politik yang diasosiasikan 

dengan Kelompok Islam masih memiliki pengaruh yang signifikan dalam 

pemilihan umum di Indonesia. Namun demikian, kekuatan politik tersebut tidak 

mampu membentuk basis yang kuat di Jakarta Utara dalam konteks Pilpres 2024. 

Fenomena politik identitas agama yang muncul selama Pilkada DKI 2017 

memberikan gambaran tentang dinamika politik pada masa itu, namun hal ini tidak 

dapat dijadikan patokan yang sama dalam Pilpres 2024. Perbedaan populasi antara 

Pilkada dan Pilpres, terutama di Jakarta Utara, menyebabkan perubahan signifikan 

dalam peta kekuatan politik. Meskipun calon dan partai yang sama terlibat, 

kelompok Islam di Jakarta Utara telah menunjukkan kesadaran politik yang lebih 

pragmatis, dengan memprioritaskan kepentingan daerah mereka dalam menentukan 

pilihan politiknya. Sehingga, hasil temuan yang ditemukan dapat membentuk 

kekuatan politik kelompok Islam menjadi kekuatan politik moderat, radikal, dan 

puritan, yaitu berasal dari kekuatan politik 4 organisasi kemasyarakatan yang cukup 

berkembang di Tanjung Priok, Jakarta.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kelompok Islam telah menjadi salah satu kekuatan politik yang signifikan di 

Indonesia sejak awal pembentukan ideologi negara, dijelaskan bahwa 

Pembangunan Indonesia modern tidak dapat dipisahkan dari keberagaman tersebut. 

Nilai – nilai kemanusiaan yang tercantum dalam UUD 1945 dan peraturan 

perundangan yang berlaku mencerminkan hasil dari proses akomodasi dan integrasi 

dengan nilai-nilai lokal yang beragam. Kontribusi beragam kebudayaan dalam 

membentuk identitas Indonesia menunjukkan manifestasi dari negosiasi berbagai 

kepentingan yang bersaing, terutama antara kekuatan kebangsaan dan kekuatan 

Islam.1  Oleh sebab itu, tak dapat disangkal bahwa kekuatan politik di Indonesia 

bersumber dari kebangsaan dan kekuatan Islam. Keberagaman kebudayaan yang 

dimiliki Indonesia menjadi suatu aset yang tak tertandingi, sekaligus memberikan 

kontribusi besar pada pembentukan kekuatan kebangsaan. Meskipun keberagaman 

ini menjadi pilar utama dalam membentuk kekuatan kebangsaan, kekuatan 

kelompok Islam juga signifikan karena mayoritas penduduk Indonesia menganut 

agama Islam. Berdasarkan hasil penelitian dari Alvara Research Center dan Mata 

Air Foundation, ada lima organisasi kemasyarakatn Islam yang mendapat 

dukungan luas dari masyarakat saat ini. Kelima organisasi tersebut meliputi 

 
1  Syarifuddin Jurdi, Kekuatan – Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan 

Kepentingan, (Makassar, Laboratorium Ilmu Politik UIN Alauddin, 2015), h. 14-15. 
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Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Front Pembela Islam, Lembaga Dakwah Islam 

Indonesia, dan Hizbut Tahrir Indonesia. 2 Dengan adanya interaksi antara kekuatan 

politik Indonesia yang bersandingan seperti itu, terciptanya ketidakjelasan dalam 

peta politik Indonesia menjadi nyata, yang memungkinkan memunculkan 

permasalahan baru atau mempertahankan permasalahan yang mungkin muncul 

selama proses demokrasi di Indonesia. Menyoroti keberadaan kekuatan Islam di 

Indonesia menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari, mengingat bahwa Islam 

merupakan agama mayoritas bagi penduduk Indonesia. Sebagai hasilnya, 

keberadaan yang dibangun akan tetap menjadi faktor utama dalam pembahasan 

tentang ideologi kebangsaan di Indonesia, atau kekuatan kebangsaan yang dimiliki 

oleh kelompok Islam tersebut, walaupun mereka juga sedang memperkuat 

kebangsaan mereka sendiri.3 

Dengan demikian, jika kekuatan kebangsaan yang diperkuat oleh kelompok 

Islam dapat bersatu, itu akan menciptakan suatu kekuatan politik Indonesia yang 

lebih solid. Namun, realitas saat ini tidak sejalan dengan harapan masyarakat 

Indonesia, mengapa hal ini terjadi? Karena kelompok Islam yang memiliki tujuan 

tertentu dalam hal ini politik, tidak menunjukkan bahwa kekuatan yang mereka 

miliki sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang seharusnya diwujudkan. 

Dalam penjelasan yang terdapat pada buku karya Syarifuddin Jurdi, disebutkan 

bahwa Islam dianggap sebagai suatu ideologi yang dapat menangani berbagai 

 
2 Agusta T.R, Gerakan Politik dan Populisme Islam (Studi Kasus Aksi Bela Islam 411 dan 

212 Tahun 2016), Skripsi, (Bachelor’s Thesis, FISIP UIN JAKARTA), h. 1. 
3  Syarifuddin Jurdi, Kekuatan – Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan 

Kepentingan, (Makassar, Laboratorium Ilmu Politik UIN Alauddin, 2015), h. 36. 
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permasalahan kemanusiaan, menjamin distribusi keadilan sosial yang merata, dan 

memberikan peluang yang adil untuk mencapai kesejahteraan ekonomi serta 

kesetaraan di mata hukum. Oleh karena itu, Islam dianggap memiliki perbedaan 

yang signifikan dengan berbagai paham atau ideologi lainnya.”4 

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tidak menyatakan bahwa kelompok 

Islam yang menjadi kekuatan politik di Indonesia membawa masalah dalam arena 

politik. Sebaliknya, penjelasan tersebut menekankan bahwa kelompok Islam 

seharusnya mampu menguatkan posisinya karena memiliki jumlah mayoritas, yang 

seharusnya dapat membentuk kekuatan yang cukup kuat. Dengan demikian, 

kelompok Islam seharusnya dapat memberikan contoh dan mengikuti proses 

demokrasi yang sesuai dengan nilai - nilai yang seharusnya dipegang oleh 

kelompok Islam. 

Penulis mengemukakan bahwa Islam, sebagai aturan dan pandangan hidup yang 

lengkap, memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk struktur sosial dan 

politik. Namun, penulis juga menekankan pentingnya peran aktor di belakang 

kelompok Islam, dengan kekuatan politik tersebut dalam merealisasikan perspektif 

Islam. Jika aktor di belakang kelompok Islam mampu menjadikan Islam sebagai 

landasan prinsipal, menjaga kemurnian sumber-sumbernya, dan memastikan 

kebenaran tanpa ditutupi oleh kebohongan, maka Islam dapat dijaga dan 

diimplementasikan dengan baik dalam struktur politik yang terbentuk.5  

 
4  Syarifuddin Jurdi, Kekuatan – Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan 

Kepentingan, (Makassar, Laboratorium Ilmu Politik UIN Alauddin, 2015), h. 36. 
5  Syarifuddin Jurdi, Kekuatan – Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan 

Kepentingan, (Makassar, Laboratorium Ilmu Politik UIN Alauddin, 2015), h. 38. 
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Dengan menegaskan hal tersebut, bahwa kemurnian dan keaslian Islam 

tidak bisa dipertanyakan dan tidak dapat tercemar oleh segala bentuk pengaruh. 

Namun, perlu diakui bahwa peran aktor di belakangnya, yang mungkin 

menggunakan kekuatan politik kelompok Islam, bisa menciptakan fenomena 

sosial-politik tertentu. Fenomena ini dapat menimbulkan permasalahan dalam 

sistem politik, dikenal sebagai Politik Identitas Agama. Namun, peran aktor di 

belakangnya, yang membuat Al-Qur'an sebagai panduan hidup bagi sebagian 

masyarakat Indonesia, menciptakan ketidaksetaraan dalam aspek politik dan 

keagamaan di Indonesia. Sebagai akibatnya, muncul banyak aksi people power 

yang menghancurkan nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat Indonesia. 

Meskipun masyarakat Indonesia bersifat plural dan beraneka ragam, nilai 

kebersamaan dapat terkikis seiring dengan munculnya polarisasi dalam kehidupan 

politik di Indonesia. Sehingga dengan momentum seperti yang akan kita jalani yaitu 

Pemilihan Umum pada tahun 2024 yang akan datang, perlu kita lihat dari berbagai 

aspek untuk mengembalikan nilai kebersamaan masyarakat Indonesia yang 

majemuk, yaitu sejalan dengan rahmat Allah. SWT. dengan firmannya yang 

berbunyi: 

ف وْاَََۚ َلِت ع ار  ق ب َاۤىِٕل  ع لْنٰك مَْش ع وْبًاَوَّ ج  ا نْثٰىَو  نَْذ ك رٍَوَّ ل قْنٰك مَْم ِ َاِنَّاَخ  اَالنَّاس   يٰٰٓا يُّه 

بِيْرٌَ لِيْمٌَخ  ع   َ َاللّه َِا تْقٰىك مَْۗاِنَّ اللّه ك مَْعِنْدَ  م                            اِنََّا كْر 

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling 
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mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”6 

Berdasarkan ayat diatas, proses pemilihan umum mencerminkan bahwa 

Indonesia sebagai negara demokrasi dapat menciptakan suatu suku bangsa yang 

beragam, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan fenomena tersebut 

akan terus muncul dalam konteks Pemilihan Presiden 2024 yang akan datang. Ini 

merupakan isu yang kembali muncul dalam proses pemilihan umum di berbagai 

negara, terutama di Indonesia, karena mayoritas pnduduknya memeluk agama 

Islam, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, hanya dengan 

membawa atau menggunakan identitas agama, penduduk Indonesia memiliki 

potensi untuk membentuk kekuatan politik yang signifikan di negara ini. 

Membentuk kekuatan politik di Indonesia dapat dilakukan dengan mendirikan 

organisasi kemasyarakatan yang mengandung elemen agama di dalamnya. Hal ini 

juga dapat dianggap sebagai kekuatan politik di Indonesia. Fenomena ini memiliki 

potensi untuk menciptakan suatu kekuatan politik yang menghasilkan polarisasi, 

dan disebut sebagai peran populisme Islam dalam konteks ini.  

Dalam karya tulis Vedi R. Hadiz, populisme Islam diartikan sebagai jenis 

khusus mobilisasi sosial yang berasal dari koalisi multikelas yang bersifat asimetris. 

Dengan demikian, koalisi yang terbentuk cenderung menggunakan penafsiran yang 

mengedepankan identitas agama sebagai sarana untuk mengakses sumber daya dan 

kekuasaan. Dengan kata lain, menurut Hadiz, gerakan populisme tidaklah bersifat 

statis dan terikat pada nilai-nilai atau tujuan mulia umat yang telah ditentukan 

 
6 Qur’an Kemenag, “Surah Al-Hujurat ayat 13: 49” dalam https://quran.kemenag.go.id/ 

diakses pada 16 Oktober 2023. 

https://quran.kemenag.go.id/
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sebelumnya. Sebaliknya, agenda tersebut terus-menerus berubah dinamis sebagai 

respon terhadap dorongan untuk berpartisipasi dalam jaringan kepentingan dan 

kekuasaan sosial tertentu. Hal ini mencakup dampak dari aktivitas ekonomi global 

yang bersifat neoliberal, yang memiliki karakter kontradiktif dan menghadapi 

berbagai tekanan.7 

Munculnya gerakan populisme yang didorong oleh kekuatan kelompok 

Islam dalam proses Pemilihan Umum dapat mengakibatkan polarisasi politik. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, munculnya populisme Islam dari 

kekuatan politik berpotensi menyebabkan polarisasi politik. Dalam konteks politik 

Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa polarisasi politik telah terbentuk. Polaritas 

politik dan populisme politik, khusunya yang berbasis Islam, diperkirakan akan 

terus menjadi bagian dari persaingan kekuasaan politik. Polaritas politik dianggap 

sebagai suatu fenomena yang umum dan diterima sebagai bagian integral dari arena 

politik. Perbedaan yang terus muncul, seperti sebaran dukungan untuk partai-partai 

Islam dan pembentukan polarisasi dalam perwakilan dan perbedaan ideologis, 

merupakan elemen yang tetap konsisten dalam setiap siklus pemilihan lima 

tahunan. Meskipun fenomena ini bersifat sementara dan tidak berlangsung lama, 

cenderung mencapai titik kompromi akhirnya. Dinamika kekuatan kelompok Islam, 

baik melalui partai politik Islam maupun organisasi massa, juga terlihat sangat 

fluktuatif dalam menentukan dukungannya terhadap politik. Oleh karena itu, ketika 

 
7 Syahrir Karim, Polarisasi Politik Islam Di Tengah Pandemi Covid-19 Dan Peta Politik 

2024. PROSIDING SENASPOLHI, 1(1) 2021 h. 8. 
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memeriksa peta politik tahun 2024, polarisasi politik dan agama tetap menjadi 

elemen yang mencolok, dan terus memantau momen yang menguntungkan. 

Tidak terlihat adanya komitmen dari poros kekuatan politik Islam untuk 

mnejadi oposisi atau bergabung dengan lingkaran kekuasaan sebagai pilihan 

politik. Mereka masih cenderung bersikap pragmatis dan memanfaatkan peluang 

politik yang dianggap menguntungkan. Jika kekuatan politik dari kelompok Islam 

mencapai tingkat yang signifikan selama periode Pemilihan Umum, peneliti merasa 

tertarik untuk melakukan penelitian ini, meskipun literatur dari jurnal dan skripsi 

yang telah ada telah banyak yang mengeksplorasi isu ini. Sebagai mahasiswa Ilmu 

Politik dan mahasiswa dari UIN, peneliti menyadari bahwa politik dan Islam 

merupakan dua aspek yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena 

itu, perbedaan yang akan dihadirkan oleh penelitian ini dibandingkan dengan 

penelitian sebelumnya adalah pertanyaan mengenai mengapa muncul permasalahan 

"Politik Identitas Agama" pada Pilkada DKI 2017, di mana hal ini menjadi fokus 

utama peneliti sebagai dasar referensi dalam penelitian ini. Dengan demikian, tidak 

diperlukan sebuah peta yang secara khusus menunjukkan dukungan politik dari 

kelompok Islam terhadap calon tertentu dalam Pemilihan Umum. Karena tanpa 

melakukan pemetaan secara spesifik terhadap pendukung calon, dapat dengan jelas 

dilihat bahwa keberhasilan calon dalam sebuah pemilihan umum dapat diukur dari 

besarnya dukungan yang mereka dapatkan dari populasi yang mereka tujukan. 

Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada peran kelompok Islam dalam 

partisipasi pemilihan umum di Indonesia, terutama dalam Pemilihan Presiden 2024, 

dengan penekanan pada kelompok Islam di wilayah Jakarta Utara. Mengapa hal ini 
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menjadi fokus? Karena masyarakat DKI Jakarta telah menyaksikan bagaimana Peta 

Kekuatan Politik terbentuk dalam Pilkada DKI 2017, yang pada saat itu melibatkan 

kelompok Islam sebagai elemen utama. Tujuan penelitian ini mengambil lokasi 

penelitian dalam lingkup kecil yaitu hanya di daerah Jakarta Utara. 

Setelah berlangsungnya Pilkada DKI Jakarta 2017, timbul diskusi publik 

tentang dugaan bahwa hal tersebut semakin mempermudah kelompok anti-

demokrasi yang berbasis agama. Hasil Pilkada DKI Jakarta dianggap sebagai 

kemenangan bagi kelompok tersebut. Kejutan terjadi dengan kekalahan Ahok, 

mengingat tingkat kepuasaan publik yang tinggi terhadap kinerjanya sebagai 

gubernur maupun wakil gubernur. Menurut berbagai lembaga survei yang dianggap 

dapat dipercaya, tingkat kepuasaan publik terhadap petahana (incumbent) mencapai 

lebih dari 70 persen, bahkan dua minggu sebelum pemilihan tahap kedua, tingkat 

kepuasaan tersebut mencapai 76 persen. Dengan tingkat persetujuan sebesar itu, 

memang sulit untuk dipercaya bahwa masyarakat tidak akan memilihnya kembali. 

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Saiful Mujani, Thomas B. Pepinsky, 

dan R. William Liddle pada tahun 2012, ditarik kesimpulan bahwa faktor utama 

yang mempengaruhi pemilih dalam membuat keputusan mereka di Indonesia 

adalah platform atau program kerja. Peran agama menjadi signifikan ketika persepsi 

masyarakat menilai bahwa setiap kandidat memiliki platform dan tawaran program 

kerja yang relatif setara. Hasil survei opini publik sebelum hari pemilihan putaran 

kedua Pilkada DKI menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap Basuki dan 

Anies adalah relatif setara dalam hal platform dan tawaran program. Namun, perlu 

mempertimbangkan hasil kemenangan Anies-Sandi dengan hati-hati. Meskipun 



9 
 

 
 

kampanye mereka semakin dipengaruhi oleh nuansa Islamis dan didukung oleh 

kelompok Islam fundamentalis menjelang hari pemilihan, tidak dapat langsung 

dianggap sebagai keberhasilan dari kelompok Islam fundamentalis.8 

Berdasarkan hasil survei yang diumumkan oleh Saiful Mujani Research dan 

Consulting pada 24 Juni 2017, yang dikemukakan oleh Saidiman Ahmad, 

disampaikan bahwa hasil survei kepuasaan masyarakat menunjukkan bahwa 

pasangan Ahok-Djarot memperoleh tingkat kepuasaan publik sebesar 70 persen. 

Meskipun demikian, pada pilkada DKI Jakarta 2017 yang dilaksanakan dalam dua 

putaran, pasangan Anies-Sandi berhasil meraih kemenangan. Pasangan ini telah 

dikenal sejak masa kampanye karena membawa unsur Islamis yang diwujudkan 

dengan dukungan dari kelompok Islam. 

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi penting karena mengkaji 

dampak kekuatan politik yang dihasilkan oleh kelompok Islam, teutama selama 

Pilkada DKI Jakarta sebelumnya. Pernyataan yang muncul adalah apakah kekuatan 

politik yang dibangun oleh kelompok Islam pada periode tersebut akan memilki 

pengaruh serupa terhadap dinamika kekuatan politik kelompok Islam selama 

Pilpres 2024 yang akan datang. Berdasarkan pengalaman Pilkada DKI Jakarta 

sebelumnya, dianggap bahwa kemenangan Anies Baswedan tidak hanya 

mencerminkan keinginan warga DKI Jakarta untuk dipimpin olehnya pada saat itu, 

 
8 Saidiman Ahmad, “Bukan Fundamentalisme yang Menguat” dalam 

https://saifulmujani.com/bukan-fundamentalisme-yang-menguat/ diakses pada 23 Juni 2023. 

 

https://saifulmujani.com/bukan-fundamentalisme-yang-menguat/


10 
 

 
 

melainkan juga terkait dengan bagaimana kekuatan politik kelompok Islam yang 

mendukung Anies Baswedan berhasil mengembangkan pengaruh politik tersebut. 

Hasil survei dari SMRC menunjukkan bahwa agama memiliki peran penting 

sebagai faktor penentu bagi pemilih dalam Pemilu 2024, baik untuk pemilihan 

presiden maupun legislatif. Pendiri Lembaga survei Saiful Mujani Research dan 

Consulting (SMRC) mengatakan bahwa Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan 

Prabowo Subianto menjadi sampel uji coba dalam survei tersebut. Data survei 

SMRC sejak tahun 2021 mengindikasikan bahwa Anies Baswedan lebih cenderung 

dipilih oleh pemilih muslim daripada non-muslim. Temuan ini menjadi acuan untuk 

menilai apakah kelompok Islam yang mendukung Anies Baswedan dalam Pilkada 

DKI Jakarta akan tetap memberikan dukungan pada Pilpres 2024. Meskipun PDI-

P partai terkuat di Indonesia, mengusung calon yang dianggap kuat, terutama di 

Jawa, penelitian ini fokus pada masyarakat DKI Jakarta, khususnya Jakarta Utara, 

yang telah merasakan dan melihat kinerja Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI. 

Meskipun partai tersebut tidak, mencalonkan Anies Baswedan, penelitian ini akan 

mengevaluasi apakah pendukungnya akan tetap mendukung dan memilihnya pada 

Pilpres 2024 mendatang. Sehingga, penelitian ini perlu untuk dikaji dan diteliti 

dengan mengangkat judul “Peta Kekuatan Politik Kelompok Islam di Jakarta 

Utara dalam Pilpres 2024”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 
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Penelitian ini berfokus pada: “Peta Kekuatan Politik Kelompok 

Islam di Jakarta Utara dalam Pilpres 2024”. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk menyelidiki dengan lebih mendalam isi dari penelitian yang 

berjudul “Peta Kekuatan Politik Kelompok Islam di Jakarta Utara 

dalam Pilpres 2024”, penulis pertama-tama memberikan penjelasan 

mengenai beberapa aspek yang dianggap memiliki peran penting dalam 

merumuskan masalah penelitian tersebut: 

a. Peta Kekuatan Politik 

Konsep peta kekuatan politik yang diterapkan dalam penelitian ini 

merujuk pada bagaimana suatu kelompok membagi dan menunjukkan 

kekuatan politiknya dalam mendukung calon tertentu. Fokus penelitian 

tertuju pada kelompok yang disebut “Kelompok Islam di Jakarta Utara”. 

b. Kelompok Islam di Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok 

Pentingnya kelompok Islam dalam konteks penelitian ini adalah karena 

kelompok tersebut telah tumbuh pesar selama Pemilihan Umum di 

Indonesia, dan memiliki pendekatan masing-masing dalam membentuk 

kekuatan politik. Pertanyaan yang muncul adalah apakah kelompok ini 

mampu memenangkan suatu calon dalam pemilihan umum atau hanya 

memberikan kontribusi dalam proses pemilihan umum. 
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C. Rumusan Masalah 

Untuk memberikan arah yang jelas atau sebagai acuan pada pembahasan 

dalam penelitian ini maka penulis mengemukakan rumusan masalah yaitu: 

“Bagaimana peta kekuatan politik khususnya dikalangan umat Islam 

di Jakarta Utara dalam Pilpres 2024?” 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Untuk mengetahui peta kekuatan politik khususnya dikalangan umat Islam 

di Jakarta Utara dalam Pilpres 2024, apakah berubah secara signifikan dengan 

melihat bahwa calon gubernur pada Pilkada DKI 2017, maju sebagai calon 

presiden pada Pilpres 2024 yang akan datang. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bertujuan untuk memberikan kontribusi dan memperkaya 

pemahaman di bidang Ilmu Politik, terutama terkait dengan Peta 

Kekuatan Politik dan dampaknya terhadap Kelompok Islam di 

Indonesia. 
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b. Berfungsi sebagai sumber referensi bagi peneliti di masa depan yang 

tertarik untuk mengkaji topik serupa, yakni Peta Kekuatan Politik 

Kelompok Islam di Jakarta Utara dalam Pilpres 2024. 

2. Manfaat Praktis 

a.            Berperan sebagai persyaratan pemenuhan untuk 

mendapatkan gelar sarjana Ilmu Politik dan menjadi rujukan penting 

dalam penelitian yang membahas Peta Kekuatan Politik Kelompok 

Islam di Jakarta Utara. 

b. Memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana 

kekuatan politik kelompok Islam di Jakarta Utara diukut dan dinilai. 

F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya dan relevan dengan penelitian ini, yang akan menjadi 

referensi dan akan memperbaruhi penelitian ini, yaitu ada beberapa sebagai 

berikut: 

1. Jurnal yang dikarang oleh Sofyan Sawri berjudul “Dinamika Kontestasi 

Elektoral Pilkada Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2017-2022: Studi Atas 

Fraksi Politik Agama dan Pembentukan Jejaring Konstituen Anies-Sandi” 

membahas bagaimana faktor politik agama atau politik identitas memainkan 

peran kunci dalam kemenangan Anies-Sandi pda Pilkada DKI 2017. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor agama merupakan elemen 
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mendasar yang tidak dapat dipisahkan dari kemenangan Anies-Sandi, 

menunjukan bahwa preferensi uatama pemilih Anies-Sandi dalam putaran 

kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah berdasarkan aspek agama, dan 

simpul konstituen pasangan ini terbentuk dari identitas agama. 

Dalam perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang dianggap 

relevan, terdapat beberapa perbedaan. Jurnal pertama membahas fenomena 

politik agama dan pengaruh kelompok Islamis dalam Pilkada DKI 2017, 

sementara penelitian ini mengeksplorasi kekuatan politik yang dibentuk 

oleh kelompok Islam, khususnya di DKI Jakarta, dalam Pilpres 2024. Selain 

itu, perbedaan terletak pada kerangka teoretis, jurnal pertama menggunakan 

teori jaringan politik dan strategi politik, sementara penelitian ini 

menerapkan teori yang terbagi menjadi dua aspek, yaitu agama sebagai 

kekuatan politik melibatkan politik identitas dan populisme Islam. 

Pendekatan teoretis yang digunakan dalam penelitian ini akan membentuk 

landasan diskusi untuk fenomena yang dijelaskan. 

2. Jurnal yang ditulis oleh Sonny dengan judul “Peta Politik Identitas di 

Indonesia: Studi Terpilihnya K.H. Ma’ruf Amin sebagai bakal cawapres 

bakal capres Inkumben Joko Widodo pada Pilpres 2019” membahas 

pengaruh Peta Politik Identitas terhadap Pilpres 2019 dengan fokus pada 

terpilihnya K.H. Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden pada saat itu. 

Hasil penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut: 
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1. Terpilihnya KH Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden dari calon 

presiden petahana Joko Widodo disebabkan oleh penguatan politik 

identitas (bernuansa agama) dalam situasi politik di Indonesia.  

2. Politik identitas yang berkembang saat ini di Indonesia menjadi 

ancaman terhadap kesatuan bangsa dan negara. 

3. Politik identitas menjadi alat konsolidasi kekuatan politik di Indonesia 

pasca-reformasi 1998. 

Pada jurnal kedua, perbedaan utama dari penelitian sebelumnya terletak 

pada teori yang digunakan. Jurnal kedua menggunakan teori perspektif yang 

memprioritaskan dan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian, sementara penelitian ini menggunakan teori politik identitas dan 

populisme Islam. Teori tersebut merujuk pada kelompok Islam dan 

objeknya (Islam) untuk mendapatkan jawaban dari fenomena yang diteliti 

dalam penelitian ini.  

3. Jurnal yang disusun oleh Aryojati Ardipandanto berjudul “Pemilihan 

Gubernur DKI Jakarta 2017: Strategi Politik Kandidat” mengulas Pilkada 

2017 di DKI Jakarta dan menganalisis strategi politik yang diterapkan oleh 

setiap pasangan calon. Dari hasil penelitiannya, disimpulkanbahwa 

pasangan calon petahana (Ahok-Djarot) menerapkan strategi politik yang 

cenderung defensive dan minim menggunakan strategi ofensif. Berbeda 

dengan pasangan calon Agus-Sylvi dan pasangan calon Anies-Sandiaga, 

keduanya mengadopsi strategi politik ofensif terhadap kebijakan-kebijakan 

pasangan calon Ahok-Djarot. Pasangan calon nomor 1 dan Nomor 2 seolah-
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olah “mengeroyok” pasangan calon nomor 2, terlihat jelas dalam acara 

debat Cagub/Cawagub DKI 2017. 

Dalam jurnal ketiga, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian 

sebelumnya dapat dilihat dari segi metode penelitian. Jika jurnal 

sebelumnya menggunakan metode studi literatur, penelitian ketiga ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Pendekatan ini melibatkan observasi dan wawancara 

langsung untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan saat ini. 

Sehingga, penelitian ini tidak hanya membahas strategi politik, tetapi juga 

menggali lebih dalam tentang peta kekuatan politik dan mengamati 

fenomena yang terjadi secara langsung di lapangan. 

4. Jurnal yang digarap oleh Aryojati Ardipandanto dengan judul “Dampak 

Politik Identitas pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme” membahas 

konsekuensi politik identitas dalam Pilpres 2019 dengan fokus pada 

perspektif populisme. Dalam kesimpulannya, penelitian ini 

mengidentifikasi empat dampak politik identitas, salah satunya adalah 

bahwa “Populisme pada Pilpres 2019 menjadi berbahaya karena 

mengabaikan heterogenitas Masyarakat di tempat pelaksanaan pemilu, dan 

menciptakan ‘jurang pemisah’ antar warga. Hal ini menjadi ancaman serius, 

terutama di Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan 

aliran kepercayaan.” 

Sementara itu, pada jurnal keempat, perbedaan penelitian dengan 

penelitian sbelumnya terletak pada metode penelitian yang digunakan. Jika 
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pada jurnal sebelumnya menggunakan studi Pustaka untuk menkaji 

populisme Islam pada Pilpres 2019, penelitian keempat ini akan 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi untuk mengeksplorasi peta kekuatan politik kelompok Islam 

dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Dengan demikian, penelitian ini akan 

memberikan pembaruan terhadap penelitian sebelumnya atau mungkin 

menghasilkan temuan baru terkait fenomena pemilihan presiden di 

Indonesia. 

5. Skripsi yang dikarang oleh Travellio Ryan Agusta berjudul “Gerakan Politik 

dan Populisme Islam (Studi Kasus Aksi Bela Islam 411 dan 212 Tahun 

2016)” membahas bagaimana Gerakan politik dan populisme Islam pada 

tahun 2016 memengaruhi atau muncul karena dampak Pilkada DKI Jakarta 

yang dijadwalkan pada 2017. Dalam penelitiannya, disimpulkan bahwa 

“Aksi Bela Islam (ABI) 411 dan 212 menjadi momen bersatunya kekuatan 

politik Islam secara kualitatif dan kuantitatif. Hal ini terkait dengan 

pernyataan Ahok yang dianggap menistakan agama, yang bersamaan 

dengan proses Pilkada DKI Jakarta 2017. Waktu dan politik yang sesuai, 

serta dukungan dari pertarungan elit politik dalam kontestasi electoral, turut 

memperkuat dan mengembangkan ABI 411 dan 212. Selain itu, koordinasi 

melalui GNPF-MUI secara tidak langsung memberikan legitimasi pada 

Islam secara keseluruhan di Indonesia, karena menjadi representasi dari 

berbagai ormas Islam.” 
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Pada skripsi yang menjadi berbeda dengan penelitian ini, skripsi 

tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif deskripsi-analisis 

dengan tujuan menganalisis Gerakan aksi bela Islam yang dilakukan oleh 

kelompok Islam. Sementara itu, penelitian ini bertujuan untuk memetakan 

bagaimana kelompok Islam dapat menjadi kekuatan politik, dengan 

menggunakan teori populisme Islam untuk membahas polarisasi yang 

terjadi selama aksi bela Islam terhadap proses pemilihan presiden di 

Indonesia, dan dampaknya hingga saat ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Kekuatan politik Islam muncul pada awal abad ke-20, bahkan sebelum 

kekuatan-kekuatan nasionalis, dan pada tahun 1905, sekelompok pedagang 

Islam mengorganisir kekuatan Islam melalui pendirian Sarekat Dagang Islam 

(SDI). SDI dapat dianggap sebagai embrio kemunculan kekuatan-kekuatan 

Islam berikutnya. Sarekat Islam (SI) kemudian didirikan di Solo pada 11 

November 1912, dianggap sebagai kelanjutan dari Srekat Dagang Islam yang 

telah terbentuk pada 16 Oktober 1905. Pembentukan Sarekat Islam adalah 

respons dari kalangan Islam terhadap Praktik yang dilakukan oleh pemerintah 

colonial Belanda, yaitu menyebarkan agama resmi pemerintah kepada 

penduduk Nusantara. SI dianggap sebagai salah satu Gerakan politik Indonesia 

pertama yang secara terbuka mendesak pemerintah untuk memperhatikan 

kepentingan penduduk pribumi, yang merupakan pemilik tanah air. Fenomena 

munculnya kekuatan politik Islam dapat diamati dari penjelasan sebelumnya, 

bahwa kekuatan politik Islam sudah lama hadir. Namun, untuk melihat 

fenomena lain yang dihasilkan oleh kelompok Islam dalam membentuk 

kekuatan politik, peneliti memberikan penjelasan dengan mengembangkan teori 

agama sebagai kekuatan politik.  
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A. Agama Sebagai Kekuatan Politik (Politik Identitas) 

Agama yang dimaksud di sini adalah Islam. Dengan demikian, kekuatan 

politik yang terbentuk adalah kekuatan Islam. Visi besar dari kekuatan-

kekuatan Islam pada awal kemerdekaan adalah menciptakan suatu sistem 

politik yang didasarkan pada doktrin Islam. Setelah pembentukan Masyumi 

pada bulan November 1945, kalangan Islam merasa yakin bahwa mereka dapat 

mewujudkan visi ideal mereka mengenai politik Indonesia. Partai politik 

merupakan ekspresi dari kekuatan politik yang ada dan kalangan Islam 

memiliki sejarah sendiri dalam konteks partai politik. Hal ini tercermin ketika 

semua komponen Islam sepakat untuk membentuk Masyumi sebagai satu-

satunya partai poltik. Namun, kesatuan politik umat Islam tersebut tidak 

bersifat langgeng karena berbagai alasan dan kepentingan, sehingga persatuan 

politik itu hanya berlangsung dalam kurun waktu yang sangat pendek. Oleh 

karena itu, sejak awal kemerdekaan, peran Islam dapat diidentifikan sebagai 

kekuatan politik melalui pembentukan partai Masyumi, yang memiliki tujuan 

untuk mewujudkan pandangan ideal tentang politik Indonesia. Namun, 

kelangsungan partai Masyumi terhenti akibat munculnya berbagai motif dan 

kepentingan. 

Pandangan Masyumi terhadap kehidupan sosial dan keragaman Masyarakat 

yang bersifat positif, bahkan konsep demokrasi diterima oleh partai tersebut. 

Masyumi diakui sebagai partai politik yang memperjuangkan demokrasi 

berdasarkan pandangan dari para pemimpinnya. Pendapat Masyumi mengenai 

politik yang pluralis tidak menimbulkan ketakutan pada kalangan minoritas 
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terhadap Islam hl ini disebabkan karena menurut pengakuan dari kalangan non-

Islam, Islam dianggap sebagai agama yang penuh dengan kedamaian dan kasih 

saying. Bahkan, dua wakil rakyat non-Muslim bergabung dengan fraksi 

Masyumi yang berasal dari partai kecil di Majelis Konstituante. 9  Dari 

penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keberadaan agama sebagai 

kekuatan politik memiliki kemampuan untuk memengaruhi bahkan kalangan 

minoritas agama. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa peran kekuatan 

agama memiliki dampak yang sangat penting dalam konteks politik, khususnya 

dalam sistem politik Indonesia. 

Tidak dapat disangkal bahwa kelompok Islam, pada akhirnya, bergantung 

pada aktor di baliknya yang tidak memiliki kontrol dalam menciptakan suatu 

kekuatan. Hal ini dapat dikenali karena sebelum terbentuknya kekuatan 

nasionalis atau semangat kebangsaan, kelompok Islam telah menjadi kekuatan 

yang menentang agama yang diterapkan oleh pemerintah kolonial pada waktu 

itu. Oleh karena itu, kelompok Islam menjadi kekuatan politik yang memegang 

peranan besar dalam negara, terutama di Indonesia yang dikenal sebagai negara 

yang menjunjung prinsip demokrasi. 

Penggunaan kekuatan politik oleh kelompok Islam untuk membentuk suatu 

kekuatan politik adalah langkah yang diambil oleh elit atau aktor politik untuk 

berpartisipasi dalam pesta demokrasi, khususnya dalam pemilihan umum. 

 
9  Syarifuddin Jurdi, Kekuatan – Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan 

Kepentingan, (Makassar, Laboratorium Ilmu Politik UIN Alauddin, 2015), h. 119-120. 
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Secara sederhana, proses demokrasi membutuhkan dukungan dari kekuatan 

politik yang berpengaruh untuk mendukung calon atau peserta dalam pemilihan 

umum. Kekuatan politik dari kelompok Islam tidak hanya berfungsi sebagai 

representasi dalam pemilihan umum, tetapi juga membentuk suatu gerakan 

politik yang dapat memengaruhi sistem pemilihan umum di Indonesia. Hal ini 

terlihat pada contoh pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta pada tahun 2017. 

Kekuatan politik kelompok Islam dapat terbentuk sejak masa kebangkitan Islam 

Politik yaitu kasus Sarekat Islam. Sehingga, apabila pada masa sekarang 

kekuatan politik kelompok Islam memiliki populasi yang cukup untuk 

membentuk suatu kekuatan politik dan akan muncul Politik Identitas.10 Kejadian 

ini menghasilkan pandangan bahwa fenomena tersebut akan berlanjut secara 

berkelanjutan dalam konteks pesta demokrasi atau dapat terulang pada 

pemilihan presiden yang dijadwalkan pada tahun 2024 mendatang. Oleh karena 

itu, teori kekuatan politik yang telah dijelaskan sebelumnya akan menjadi akar 

analisis utama dalam penelitian ini untuk memahami fenomena yang tengah 

terjadi. 

Teori yang digunakan bertujuan untuk mengungkap bagaimana keterlibatan 

kelompok Islam pada Pilkada 2017 di DKI Jakarta. Dengan ini, peneliti 

memberikan penjelasan yang mendukung teori politik identitas yang merujuk 

pada sumber buku “Kekuatan-kekuatan Politik di Indonesia” karya Syarifuddin 

Jurdi. Di dalamnya, terdapat poin yang membahas agama sebagai kekuatan 

 
10 Syarifuddin Jurdi, Kekuatan – Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan 

Kepentingan, (Makassar, Laboratorium Ilmu Politik UIN Alauddin, 2015), h. 74. 
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politik. Penjelasan mengenai agama sebagai kekuatan politik diberikan untuk 

memahami apakah agama memiliki potensi untuk membentuk kekuatan politik. 

B. Populisme Islam (Islamisme) 

Dalam kerangka penelitian ini, peneliti merujuk pada penjelasan populisme 

Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam buku “Populisme Islam di Indonesia 

dan Timur Tengah” yang ditulis oleh Vedi R. Hadiz. Buku tersebut juga 

menjelaskan bahwa populisme dianggap sebagai suatu ‘patologi’ menurut 

konsep yang diungkapkan oleh Taggart. Konsep patologi ini diyakini melekat 

pada pemimpin karismatik yang dianggap sebagai representasi sejati dari lawan 

ide kekuasaan yang berbasis pada rasionalitas formal-legal. Apabila dimengerti 

dalam konteks pengaruh tradisi sosiologi Weberian, baru-baru ini diakui sebagai 

elemen penting dari modernitas, perlu dicatat bahwa menurut pandangan 

Panizza, populisme menjadi Bahasa politik ketika ‘politik konvensonal’ menjadi 

tidak mungkin.11  Dari berbagai pandangan tentang populisme, terlihat bahwa 

fenomena ini merupakan aspek sosial-politik dan dapat menentukan kekuatan 

hubungan yang terkait dengan politik khusus atau tujuan politik tertentu. 

Menurut Halliday, ada pandangan bahwa Islam memiliki warisan nilai, 

simbol, dan ide yang dapat diwariskan dan diadaptasi menjadi sistem politik dan 

sosial kontemporer. Mengapa dia mengungkapkan hal tersebut? Karena reaksi 

terhadap ketidakadilan seringkali muncul dalam bentuk politik populis yang 

 
11 Vedi R. Hadiz, Populisme Islam: di Indonesia dan Timur Tengah, Jakarta, LP3ES, 2019. 

h. 61. 
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berbasis pada nilai-nilai Islam. Dalam konteks tertentu, populisme selalu 

memiliki arti yang khusus secara budaya karena ia pasti menggunakan dasar 

yang memiliki referensi dan simbolisme yang memiliki makna. 12  Namun, 

penjelasan mengenai populisme Islam tidak harus semata-mata mencapai 

puncak dalm konteks politik identitas, aspirasi dan keluhan bisa disampaikan 

secara simbolis, namun pada intinya pandangan terhadap politik populis perlu 

memperjelas sejumlah kepentingan yang diwakilinya. Oleh karena itu, tidak 

dapat disangkal bahwa populisme Islam saat ini memiliki dampak dalam 

memahami kekuatan politik. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, populisme 

adalah fenomena sosial yang menciptakan kondisi politik yang umumnya 

dianggap tidak mungkin. 

Populisme Islam dapat dipahami merupakan respon dari politik Islam, 

dimana terjadi kontradiksi sosial yang dikembangkan dari kapitalis 

kontemporer.13 Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa populasi yang 

dibentuk sejak itu merupakan politik yang dikembangkan dari kapitalis, oleh 

karena itu respon masyarakat muslim dengan adanya hal tersebut dengan 

membentuk kelompok yang dapat menjadi suatu sumber kekuatan politik 

dengan memiliki populasi yang cukup besar.  Dengan demikian, populisme 

Islam merupakan ketiadaan gerakan sosial politik kiri yang layak pakai pada saat 

perang dingin. 14 Berdasakan hal tersebut, populisme Islam juga dapat dikatakan 

 
12 Vedi R. Hadiz, Populisme Islam: di Indonesia dan Timur Tengah, Jakarta, LP3ES, 2019. 

h. 62. 
13 Vedi R. Hadiz, Populisme Islam: di Indonesia dan Timur Tengah, Jakarta, LP3ES, 2019. 

h. 67. 
14 Vedi R. Hadiz, Populisme Islam: di Indonesia dan Timur Tengah, Jakarta, LP3ES, 2019. 

h. 67. 
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sebagai pengembangan untuk merespon gerakan politik kalangan kapitalis pada 

saat itu untuk membentuk suatu kekuatan demikian juga. 

Teori Populisme Islam digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu 

kekuatan politik dapat terbentuk dari populasi masyarakat Muslim yang 

berkembang pesat di Indonesia, terutama di Jakarta Utara. Konsep ini juga 

diuraikan dalam buku "Populisme Islam" karya Vedi R. Hadiz. Populisme Islam 

menjadi poin utama dalam penjelasan. Pengertian populisme Islam disampaikan 

sebagai terbentuknya kekuatan politik melalui agama, terutama agama Islam, 

yang menjadi representasi dari fenomena sosial yang sudah lama terjadi. Oleh 

karena itu, teori ini dapat menjelaskan bahwa peta kekuatan politik pada Pilkada 

2017 akan serupa dengan apa yang mungkin terjadi pada Pilpres 2024 

mendatang, atau bahkan mengalami perubahan signifikan. 
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C. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peta Kekuatan Politik 

Kelompok Islam di Jakarta 

Utara dalam Pilpres 2024 

Perspektif dan alasan 

pendukung calon dengan 

kekuatan politik yang 

dimiliki 

- Agama sebagai 

kekuatan politik 

(Politik Identitas) 

- Populisme Islam 

(Islamisme) 

Dukungan Kelompok Islam, yaitu: 

1. Kekuatan Politik Kelompokk 

Islam Moderat, yaitu NU dan 

Muhammadiyah. 

2. Kekuatan Politik Kelompok Islam 

Radikal, Jamaah Salafi. 

3. Kekuatan Politik Kelompok Islam 

Puritan, LDII. 
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Kerangka konseptual diatas menjelaskan permasalahan yaitu Peta Kekuatan 

Politik Kelompok Islam di Jakarta Utara dalam Pilpres 2024, sebagai pisau analisis 

dalam mengembangkan hasil pembahasan yang peneliti dapatkan yaitu terbagi 

menjadi 2 teori yaitu, Agama sebagai Kekuatan Politik yaitu Politik Identitas 

Agama dan Populisme Islam. Sehingga dalam hasil penelitian akan dijelaskan 

bahwa bagaimana perspektif dan analisis kelompok Islam serta dukungan 

kelompok Islam dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Dengan demikian, akan 

menghasilkan suatu dukungan kelompok Islam yaitu membentuk suatu peta 

kekuatan politik yang terdiri dari kekuatan politik kelompok Islam Moderat, 

Radikal, Puritan dari 4 organisasi kemasyarakatan Islam yang cukup berkembang 

di Jakarta Utara, khususnya Tanjung Priok. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang merupakan penelitian 

sosial yang fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. 

Penelitian ini menganalisis fenomena dengan cermat pada kasus per kasus, sifat 

permasalahan yang dikaji dapat bervariasi.15 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam mengkaji suatu penelitian dapat dikaji dengan menggunakan 

pendekatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi dan pendekatan 

trikotomi,  Pendekatan Etnografi adalah analisis deskripsi, rekonstruksi, atau 

gambaran dalam budaya dan kelompok merupakan aspek-aspek yang dilibatkan 

dalam etnografi. Etnografi juga dianggap sebagai proses menciptakan Kembali 

bagi pembaca dengan memagikan keyakinan, kegiatan, karya, pengetahuan, dan 

perilaku kelompok yang diteliti.16 Sehingga, peneliti menggunakan pendekatan 

etnografi dapat mengembangkan teori yang digunakan untuk menganalisis 

suatu budaya pada masa lalu dalam melihat fenomena pada saat ini. Sedangkan, 

Pendekatan Trikotomi adalah pendekatan yang memetakan masyarakat politik 

 
15 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, (Yogjakarta, KBM Indonesia, 2021), h. 41. 
16  Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, (Yogjakarta, KBM Indonesia, 2021), h. 

100. 
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di Indonesia, yang terbagi menjadi 3 yaitu Santri, Priyayi, Abangan.17 Santri 

yang dimaksud adalah orang terpelajar yang memahami agama Islam dan 

belajar di pesantren. Priyayi adalah pria dari keturunan dari keluarga pejabat 

pada masa Hindia Belanda. Abangan adalah orang Islam yang tidak 

menjalankan ajaran Islam secara taat, murni atau disebut Islam sinkretis yaitu 

mencampurkan ajaran dengan adat.18 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:  

1. Data primer adalah informasi yang berasal atau diperoleh langsung dari 

narasumber melalui wawancara dan observasi,19  seperti, kelompok Islam 

yang ikut serta dan memilihnya pada Pilkada 2017. Adapun informan 

sebagai data primer peneliti sebagai berikut: 

a. NU (Nahdatul Ulama), sebagai organisasi kemasyarakatan agama Islam, 

Ketua Cabang dan Anggota di Tanjung Priok. 

b. Muhammadiyah, sebagai organisasi kemasyarakatan agama Islam, 

Anggota Aktif di Tanjung Priok. 

c. LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia), sebagai kelompok Islam di 

Tanjung Priok, Mantan Pengurus Inti di Tanjung Priok. 

 
17 Clifford Geertz, Agama Jawa, (Depok, Komunitas Bambu, 2014), h. 179. 
18 Clifford Geertz, Agama Jawa, (Depok, Komunitas Bambu, 2014), h. 329. 
19  Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, (Yogjakarta, KBM Indonesia, 2021), h. 

100. 



30 
 

 
 

d. Salafiyah, sebagai kelompok Islam di Tanjung Priok, Masyarakat yang 

berpengaruh di Tanjung Priok. 

2. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui studi literatur, 

referensi, dokumen, dan observasi yang didapatkan dari lokasi penelitian.20 

D. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di DKI Jakarta, khususnya Jakarta Utara. Dasar 

pertimbangan mengambil lokasi penelitian ini karena DKI Jakarta, khususnya 

Jakarta Utara merupakan tempat dimana muncul atau berkembangnya politik 

identitas yang dibentuk pada Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu. 

2. Waktu Penelitian  

Waktu penelitian ini berlangsung selama 2 bulan yang telah ditentukan oleh 

dosen pembimbing. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif mencakup peralatan 

yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi. Oleh karena itu, peneliti 

berfungsi sebagai instrumen utama dalam menjalankan penelitian ini. Untuk 

menghimpun informasi dari narasumber, beberapa alat yang digunakan 

meliputi: 

 
20  Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, (Yogjakarta, KBM Indonesia, 2021), h. 

100. 
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1. Panduan wawancara mendalam berupa daftar informasi yang perlu 

dikumpulkan. 

2. Perekam suara.21 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah perangkat yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi di lapangan. 

1. Instrumen Tes 

Merupakan kumpulan pertanyaan pada lembar kerja. Lembar tes ini 

berisi sejumlah pertanyaan, dengan setiap pertanyaan mewakili suatu jenis 

variable yang diukur. 

2. Instrumen wawancara 

Serangkaian pertanyaan dan jawaban antara peneliti dan narasumber, 

yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait dengan masalah 

penelitian yang sedang diteliti. 

3. Instrumen Observasi 

Observasi dilakukan dengan langsung mengamati objek penelitian. 

4. Instrumen Dokumentasi 

 
21 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, (Yogjakarta, KBM Indonesia, 2021), h. 44. 



32 
 

 
 

Ada dua jenis bentuk instrumen dokumentasi, yakni melakukan 

klarifikasi data yang akan dicari dan membuat variabel yang akan 

mengumpulkan informasinya.22 

Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang diterapkan dalam 

penelitian ini adalah wawancara mendalam. Selain itu, observasi secara 

langsung dan dokumntasi juga digunakan dalam penelitian ini. 

G. Teknik Analisis Data 

Menganalisis data kualitatif memang lebih kompleks daripada data 

kuantitatif sehingga peneliti perlu benar-benar menguasai teori agar interpretasi 

yang dihasilkan tidak bersifat subjektif, melainkan didasarkan pada pemahaman 

ilmiah. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan bahwa 

penelitian kualitatif tidak dapat menjadi terlulu menyeluruh. 

1. Reduksi Data 

Menyusun informasi dari sumber-sumber tertentu dengan fokus pada aspek 

yang signifikan untuk dibahas atau ditarik suatu kesimpulan disebut sebagai 

reduksi data. Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti melakukan 

abstraksi atau merangkum elemen yang krusial, sehingga informasi tetap 

terkonsentrasi dalam kerangka penelitian. 

2. Penyajian Data 

 
22 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, (Yogjakarta, KBM Indonesia, 2021), h. 45. 
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Sebuah himpunan informasi terstruktur yang memungkinkan untuk 

mengambil kesimpulan. Proses ini melibatkan pengorganisasian informasi agar 

memungkinkn untuk melakukan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini dipilih 

karena data yang diperoleh dari penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, 

sehingga perlu disajikan dengan cara yang sederhana tanpa mengurangi 

substansinya. Penyajian data dilakukan untuk memfasilitasi pemahaman 

gambaran keseluruhan.23 

3. Kesimpulan atau verifikasi 

Tahap penutup dalam proses analisis data penelitian kualitatif. Kesimpulan 

dihasilkan dengan membandingkan sejauh mana pernyataan dari subjek 

penelitian cocok dengan makna yang terkandung dalam konsep-komsep dasar 

yang digunakan dalam penelitian ini.24 

 

 

 

 

 

 
23 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, (Yogjakarta, KBM Indonesia, 2021), h. 46-

47. 
24 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, (Yogjakarta, KBM Indonesia, 2021), h. 48. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah terdapat di titik lokasi yaitu Kecamatan Tanjung 

Priok. Kecamatan Tanjung Priok merupakan salah satu kecamatan di Jakarta Utara, 

berbagai macam kelompok Islam yang berkembang di daerah ini yaitu sebagai 

fokus lokasi penelitian yang diambil yaitu diantaranya Nahdatul Ulama, 

Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan Jamaah Salaf. Populasi 

penduduk DKI Jakarta yang beragama Islam pada tahun 2022, sebanyak 9,43 Juta, 

pada Kota Jakarta Utara populasi tersebut sebanyak 1,43 Juta.25 

Sejak awal orde reformasi, DKI Jakarta cukup menarik untuk melihat peta 

kekuatan politik yang terjadi. Populasi yang cukup besar khususnya masyarakat 

yang beragama Islam cukup kuat pada saat itu. Bahkan, dalam Sejarah Orde Baru 

yang menarik untuk dibahas khususnya di Jakarta Utara yaitu Peristiwa Tanjung 

Priok 1984, yang terkenal sebagai satu lembaran hitam yang terjadi di Indonesia 

khususnya di Tanjung Priok, bahkan hingga saat ini masih mnjadi suatu 

pembicaraan menarik di kalangan Masyarakat di Tanjung Priok hingga Masyarakat 

diluar daerah tersebut. Peristiwa Tanjung Priok tahun1984, bagaimanapun telah 

 

25 BPS, DKI Jakarta “Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kabupaten/Kota di Provinsi 

DKI Jakarta (Jiwa), 2020-2022” dalam https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/844/1/jumlah-

penduduk-menurut-agama-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html diakses pada 25 

Desember 2023. 

 

https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/844/1/jumlah-penduduk-menurut-agama-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html
https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/844/1/jumlah-penduduk-menurut-agama-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html
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melibatkan dua pihak yang cukup menjadi kajian dalam pembahasan ini yaitu pihak 

militer dan umat Islam. Kondisi kehidupan di Tanjung Priok sangat 

mengkhawatirkan karena padatnya Kawasan tersebut, bahkan selah peristiwa 

Tanjung Priok 1984. Isu-isu politik yang berkembang pada saat itu cukup cepat 

direspon oleh Masyarakat terkhususnya umat Islam. Isu tersebut dijadikan oleh 

Sebagian besar Masyarakat untuk mengeluarkan kritikannya pada pemerintah 

dalam menanggapi permasalahan di pemerintahan pada masa Orde Baru.26  

Peristiwa Tanjung Priok, sebuah Sejarah Panjang yang menjadi salah satu 

permasalahan yang akan terus terjadi bahkan hingga saat ini. Permasalahan tersebut 

dapat dikatakan sebagai permasalahan yang sering muncul yaitu, umat Islam adalah 

politik. Permasalahan itu akan terus muncul bahkan permasalahan berbeda dan baru 

akan hadir, karena Indonesia merupakan role model bagi negara lain menjadi negara 

yang mampu mengambil sistem demokrasi dengan berpenduduk muslim terbesar 

di Dunia.27  Oleh karena itu, permasalahan dalam pemilihan umum di Indonesia 

yaitu salah satu politik identitas yang dibentuk oleh kelompok Islam, dengan 

membentuk suatu kekuatan politik dengan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-

masing kelompok Islam. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat pada Pilkada DKI 2017 sebagai salah 

satu bukti, yang dapat mendefinisikan suatu kekuatan yang dibentuk oleh kelompok 

 
26 Andi Suwirta, Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Kasus Peristiwa Tanjung 

Priok Tahun 1984 dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka dan Kompas di 

Jakarta, INSANCITA, 2(2), 2017, h. 102. 
27 Andi Suwirta, Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Kasus Peristiwa Tanjung 

Priok Tahun 1984 dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka dan Kompas di 

Jakarta, INSANCITA, 2(2), 2017, h. 102. 
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Islam dengan tujuan yang ingin dicapai terlihat pada saat itu. Dengan demikian, 

salah satu calon yang diduga oleh Masyarakat DKI khususnya di Jakarta Utara 

dapat dukungan penuh dari berbagai kelompok Islam yang cukup memiliki masaa 

atau populasi dalam membentuk suatu kekuatan politik yang diharapakan. 

Berkembangnya kelompok Islam di Jakarta Utara, akan sama halnya dengan 

terbentuknya kekuatan politik dari partai Islam di Jakarta Utara khususnya di 

Tanjung Priok. Pada masa orde baru bahkan partai Islam cukup kuat dan sagat 

berkembang saat itu. Akan tetapi, partai yang mendominasi pada saat itu hingga 

sekarang yaitu PDI Perjuangan, dimana populasi yang cukup banyak mendominasi 

partai tersebut sehingga pemilu dari tahun ke tahun dimenangkan oleh partai 

tersebut. Pada pemilu 1999 PDI Perjuangan (PDI-P) di Ibukota negara ini menjadi 

partai politik pemenang pemilu dengan perolehan suara sebesar 1.810.782 suara 

atau 39,35 persen.28 Seluruh kabupaten dan kota di Provinsi ini mempunyai andil 

menyumbang suara dengan kemenangan mutlak di masing-masing wilayah. 

Berdasarkan hal tersebut, kemenangan yang diraih oleh PDI Perjuangan tidak 

berangsur lama, dimana suara perolehan yang diraihnya dikalahkan oleh partai yang 

berideologi Islam pada saat itu. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendominasi 

perolehan suara di tiga wilayah yaitu Jakarta Selatan sebesar 28,28%, Jakarta Timur 

sebesar 24,98%, dan Jakarta Pusat sebesar 22,97%. Sementara dua wilayah dikuasai 

oleh Partai Demokrat yaitu Jakarta Barat sebesar 22,38% suara dan Jakarta Utara 

sebesar 22,83% suara. Parta Golkar berhasil mendominasi perolehan suara di 

 
28 AAN, Litbang Kompas “Partai Islam di Tengah Dominasi Partai Nasionalis di Provinsi 

DKI Jakarta: Perubahan Peta Politik di Provinsi DKI Jakarta” dalam https://data.kompas.id/data-

detail/kompas_statistic/6535cbd4c4e9d38f008caf2f diakses pada 25 Desember 2023. 

https://data.kompas.id/data-detail/kompas_statistic/6535cbd4c4e9d38f008caf2f
https://data.kompas.id/data-detail/kompas_statistic/6535cbd4c4e9d38f008caf2f
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Kabupaten Kepulauan Seribu dengan 31,36% suara. Dengan perolehan suara 

tersebut mengantarkan PKS menjadi parpol pemenang pemilu di DKI Jakarta. 

Disini terjadi pergeseran kekuatan parpol dimana PDI-P yang berideologi nasionalis 

tergeser oleh PKS yang berideologi Islam.  

Pada Pilpres 2019, masih menunjukkan dominasi yang cukup kuat pada 

kelompok Islam dalam mempengaruhi peta kekuatan politik. Dengan demikian, 

berdasarkan hal tersebut peta kekuatan di DKI Jakarta tidak dapat dipastikan, dari 

tahun ke tahun dalam proses pemilihan umum yang terjadi di Indonesia terjadi 

perubahan yang tidak dapat ditebak. Oleh karena itu, terjadinya dinamika pada 

wilayah DKI Jakarta dapat dilihat bahwa peta kekuatan politik yang terbentuk juga 

akan mengalami perubahan. 

B. Peta Kekuatan Politik Kelompok Islam DKI Jakarta khususnya Jakarta 

Utara, Kecamatan Tanjung Priok 

Kelompok Islam di DKI Jakarta tersebar di berbagai daerah, khususnya 

Jakarta Utara tidak dapat dipungkiri bahwa kelompok Islam sangat beragam 

dari berbagai daerah. Bahkan di Jakarta Utara khususnya Tanjung Priok, 

masyarakat yang terkait dalam kelompok Islam yang akan dibahas pada bab ini 

sangat besar populasinya. Dengan besarnya populasi kelompok Islam di Jakarta 

Utara, Kecamatan Tanjung Priok kekuatan politik yang dibangun olehnya akan 

berpengaruh besar juga pada Pilpres 2024 yang akan datang. Dengan demikian, 

peneliti menggunakan teori agama sebagai kekuatan politik dengan 

menggunaan pendekatan etnografi, peneliti dapat menganalisis bahwa faktor 
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budaya yang tercipta dari suatu daerah akan membentuk suatu kekuatan politik 

dengan dilihat dari populasi yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Akan tetapi, 

peta kekuatan politik kelompok Islam sejak Pilkada DKI 2017 sudah terlihat 

bahwa peran kelompok Islam dalam memenangkan salah satu calon sangat 

berpengaruh. Berdasarkan hal tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa 

kelompok Islam yang berperan aktif bahkan mengaku bahwa kelompok tersebut 

mendukung salah satu calon pada Pilpres yang akan datang, akan menunjukan 

bahwa peta kekuatan politik kelompok Islam akan berubah secara signifikan, 

tetapi berbeda dalam hal pasangan calon yang mana akan memenangkan proses 

demokrasi nanti dengan membentuk kelompok Islam yang ada. Mengapa 

demikian, karena populasi yang terbentuk pada Pilkada berbeda signifikan 

dengan Pilpres. Selain hal tersebut, mengingat Pilkada DKI 2017 sudah berlalu 

6 tahun yang lalu pemikiran masyarakat Jakarta khususnya pada Kecamatan 

Tanjung Priok sudah berpikir maju, dengan melihat kinerja pemimpin yang 

terpilih pada saat itu. Oleh karena itu, menurut pendapat salah satu anggota 

kelompok Islam (Muhammadiyah) yang didapatkan dari hasil wawancara pada 

Rabu, 25 Oktober 2023 di Kediaman Bapak Untung Surapati di Sungai Bambu 

Kecamatan Tanjung Priok: 

"Kelompok Islam di Jakarta emang hampir 90% tetapi kelompok Islam di 

Jakarta tidak semua akan mendukung partai-partai Islam dalam Pilpres nanti itu, 

karena masyarakat Jakarta sekarang sudah berpikir pragmatis"29 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa walaupun 

populasi kelompok Islam besar di DKI Jakarta khususnya Jakarta Utara, tidak 

 
29 Untung Surapati (54), Anggota Muhammadiyah, Jakarta Utara, 25 Oktober 2023. 
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menutup kemungkinan bahwa kekuatan politik yang dimiliki juga besar, karena 

dari hampir 90% kelompok Islam tidak semua mendukung partai-partai Islam 

yang terlibat dalam Pemilihan Umum 2024 yang akan datang, khususnya 

Pemilihan Presiden. Berdasarkan hal tersebut, dengan menggunakan teori 

politik identitas dan populisme Islam untuk dapat menganalisis peneliti melihat 

bahwa populasi yang dibentuk oleh kelompok Islam di Jakarta Utara khususnya 

pada Kecamatan Tanjung Priok hanya dapat terbentuk dari populasi yang 

dimilikinya yaitu terbentuknya populisme Islam sebagai kekuatan politik, 

dimana populisme disebut sebagai politik yang biasanya menjadi tidak lagi 

mungkin.30 Berdasarkan teori tersebut, dapat dianalisis bahwa populisme yang 

terbentuk akan menjadi suatu kekuatan politik yang terbentuk juga, akan tetapi 

tidak dengan membentuk suatu kekuatan politik dalam hal kepentingan 

Pemilihan Umum khususnya Pemilihan Presiden yang akan datang, karena 

kekuatan politik hanya membentuk dari faktor populasi bukan untuk faktor 

kepentingan yang diharapkan oleh pasangan calon dalam Pilpres nantinya. 

Sedangkan, kekuatan politik yang diharapkan oleh salah satu calon dalam 

Pilpres adalah untuk kepentingannya atau akan memenangkan dalam pemilihan 

nantinya. Mengapa demikian? karena sebagian besar masyarakat Jakarta sudah 

memiliki pemikiran yang pragmatis, yaitu bagaimana mereka melihat 

pemimpin yang memberikan feedback/keuntungan bagi masyarakat setempat. 

Selain hal tersebut, masyarakat Jakarta khususnya pada Kecamatan Tanjung 

 
30 Vedi R. Hadiz, Populisme Islam: di Indonesia dan Timur Tengah, Jakarta, LP3ES, 2019. 

h. 61-62. 
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Priok akan berpikir dan melihat apakah pemimpin yang telah memimpin daerah 

memberikan manfaat baginya. Oleh karena itu, ditegaskan lagi dalam hasil 

wawancara dengan Bapak Untung Surapati, pada Rabu, 25 Oktober 2023 di 

Kediamannya: 

"orang - orang Jakarta, masyarakat Jakarta yang muslim atau orang Islam 

sekarang ini udah berpikir pragmatis, dia punya keinginan kesana tapi dia minta 

timbal balik, seperti dia mendukung satu calon nih tapi dia berpikir nih ada ga 

keuntungan bagi dia kalo nanti dia mendukungnya, dan melihat bagaimana 

kerja nyata yang telah diberikan pada saat mereka yang mencalonkan pada 

pilpres dan telah memimpin daerahnya dan merasakan manfaatnya."31 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dengan demikian dapat diketahui 

bahwa masyarakat Jakarta sekarang sudah berpikir pragmatis dan lebih berpikir 

rasional. Namun, dengan menggunakan pendekatan Trikotomi yaitu pendekatan 

yang melihat masyarakat dengan mendekatkan fenomena sosial dengan 

kedudukan kelas di masyarakat khususnya kelas pada masyarakat Islam. 32 

Menurut rujukan teori yang dikutip dalam buku kekuatan-kekuatan politik 

disebutkan bahwa, pertarungan politik lokal tidaklah sepenuhnya ditentukan 

oleh bekerjanya mesin partai, tetapi lebih banyak ditentukan oleh banyak faktor, 

yaitu salah satunya faktor agama (identitasnya). Peta politik lokal hingga kini 

masih diwarnai oleh pembentukan dinasti kekuasaan dari elit-elit lokal atau elit 

di daerahnya, belum berproses menuju pada kehidupan politik lokal yang 

mencerminkan asas demokrasi. 33 Dengan demikian, pihak abangan atau 

masyarakat yang kelas bawah akan lebih menunjukan suatu kekuatan politik 

 
31 Untung Surapati (54), Anggota Muhammadiyah, Jakarta Utara, 25 Oktober 2023. 
32 Clifford Geertz, Agama Jawa, (Depok, Komunitas Bambu, 2014), h. 179. 
33  Syarifuddin Jurdi, Kekuatan – Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan 

Kepentingan, (Makassar, Laboratorium Ilmu Politik UIN Alauddin, 2015), h. 206-207. 
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dan berpengaruh dalam membentuk suatu peta kekuatan politik pada 

masyarakat Jakarta Utara khususnya pada Kecamatan Tanjung Priok, yang 

dilihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa dalam menentukan pilihannya 

sangat mudah untuk dipengaruhi oleh masyarakat lainnya hingga pada 

pemimpin kelompok yang dianutnya. Jakarta tidak dapat didekatkan dengan 

pendekatan tersebut, karena pihak abangan atau pihak NU pada masyarakat 

Jakarta sudah berpikir lebih maju, rasional dan pragmatis. Oleh karena itu, 

masyarakat Jakarta sudah tidak memikirkan bagaimana faktor syari’at Islam ada 

dalam pemerintahan itu tetapi yang mereka lihat adalah bagaimana pemimpin 

yang terpilih nantinya memiliki keuntungan bagi masyarakat Jakarta. 

Ditegaskan lagi dalam hasil wawancara dengan Bapak Untung Surapati, pada 

Rabu, 25 Oktober 2023 yaitu memberikan contoh timbal balik yang dibutuhkan 

oleh Masyarakat Jakarta: 

“contohnya, di Jakarta sekarang masyarakat telah merasakan bantuan-

bantuan sosial dari pemerintahan Provinsi, yaitu KJMU, KJP, Sembako, dan 

BLT.” 34 

Dengan penjelasan diatas, Masyarakat Jakarta tentu akan melihat calon 

presiden yang menjadi kandidat dalam Pilpres 2024 yang akan datang, akan 

memberikan timbal balik atau manfaat yang demikian? Dan tidak akan melihat 

dari faktor atau isu agamanya lagi. Jika dibandingkan dengan jurnal yang ditulis 

oleh Sofyan Sawri dengan pembahasannya yaitu: 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusu Ibukota Jakarta pada 

tahun 2017 menunjukkan fenomena politik yang menarik. Pemilihan 

 
34 Untung Surapati (54), Anggota Muhammadiyah, Jakarta Utara, 25 Oktober 2023. 
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dilaksanakan bersamaan dengan 101 daerah lain di Indonesia tersebut 

menampilkan dominasi kekuatan politik sentimen daripada argumen rasional. 

Perdebatan dan wacana di kalangan Masyarakat, terutama di media sosial, 

cenderung menciptakan isu-isu sentiment sectarian. Bahkan, Pilkada DKI 2017 

seakan menjadi gambaran kecil dari pertarungan tidak langsung antara beberapa 

kelompok dengan menyoroti isu-isu sensasional dan reaksioner, seperti isu 

agama. Oleh karena itu, analisis dapat menunjukkan bahwa pemilihan kepala 

daerah di DKI Jakarta pada 2017 mengalami kencenderungan yang berbeda, 

yang sudah jelas bahwa isu politik identitas agama dan akan disandingkan 

dengan Pemilihan Presiden 2024 yang akan datang, tentu tidak dapat berubah 

dalam peta kekuatan politik di DKI Jakarta khususnya Jakarta Utara, 

Kecamatan Tanjung Priok sehingga kelompok Islam yang terlibat pada Pilkada 

DKI 2017 akan terlibat dalam Pilpres 2024 dengan mendukung calon yang sama. 

Berdasarkan hal tersebut, sejalan dengan teori yang digunakan yaitu Agama 

sebagai kekuatan politik atau politik Identitas yang mengatasnamakan Agama35, 

bahwa dapat terbentuknya suatu kekuatan politik dengan cara seperti itu tetapi 

terbentuknya juga polarisasi politik yang terjadi terhadap masyarakat sekitar. 

Dalam jurnal tersebut juga dijelaskan bahwa: 

Kasus penistaan agama yang mengakibatkan Ahok dipenjara ternyata 

menjadi pemicu peristiwa yang lebih besar dalam dinamika politik Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta. Persaingn untuk merebut Daerah Khusus Ibukota 1 dan 

 
35  Syarifuddin Jurdi, Kekuatan – Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan 

Kepentingan, (Makassar, Laboratorium Ilmu Politik UIN Alauddin, 2015), h. 119. 
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Daerah Khusus Ibukota 2 semakin memanas dan intensif. Bahkan, isu-isu yang 

terus berkembang dalam percakapan Masyarakat justru banyak terkait dengan 

sentiment terkait Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). 36  Tetapi 

kutipan tersebut dibantah oleh salah satu anggota kelompok Islam yang 

mendukung calon dan calon tersebut berhasil memenangkan Pilkada pada 

putaran kedua. Dalam hasil wawancara dengan Bapak Untung Surapati pada 25 

Oktober 2023 di Kediamannya: 

“itu mah pas Pilkada gada politik identitas agama, hanya karna salah 

satu calon pada saat itu memiliki kasus yang berhubungan dengan identitasnya 

itu ya agama.”37 

Berdasarkan hasil wawancara, yang dikemukan beberapa hal oleh 

Bapak Untung Surapati dapat disimpulkan, walaupun dengan dimenangkan 

oleh calon yang jelas diberikan dukungan oleh partai Islam bahkan ormas Islam, 

dan ia mendukung calon yang jelas menang pada saat itu. Tetapi tidak menutup 

kemungkinan pada masyarakat yang lain, yang melihat bagaimana pada Pilkada 

merupakan isu politik identitas jelas dimainkan dalam pemilihan tersebut. Oleh 

karena itu, setelah pasangan tersebut memimpin daerah tersebut dan dilihat 

bagaimana kinerja dan apakah memberikan feedback yang diharapkan 

Masyarakat setempat, tentu sekarang ini masyarakat akan memberikan jawaban 

bahwa, dengan pemilihan presiden akan berpikir yang lebih pragmatis dan 

melihat keuntungan yang akan didapatkan jika memilih pasangan yang mana, 

tidak untuk melihat dari faktor kelompok Islam. Ditegaskan juga dalam 

 
36 Sofyan Sawri, Dinamika Kontestasi Elektoral Pilkada DAERAH KHUSUS  

IBUKOTA Jakarta 2017-2022: Studi Atas Friksi PolitikAgama dan Pembentukan Jejaring 

Konstituen Anies-Sandi, Politeia: Jurnal Ilmu Politik, Vol. 12 No.1(2020). 
37 Untung Surapati (54), Anggota Muhammadiyah, Jakarta Utara, 25 Oktober 2023. 



44 
 

 
 

wawancara dengan Pengurus Relawan Persaudaraan Islam, pada 11 November 

2023 yaitu menjelaskan: 

“dalam mendukung bahkan memilih calon dalam pemilu, kita 

menunggu putasan istigma dari ulama pusat tetapi tetap melihat apakah benar 

dan sesuai dengan yang kita mau, tetapi kalau tidak benar pastinya kita tidak 

akan mengikutinya.”38 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, timbul pertanyaan bagaimana 

apabila pimpinan diatas memberikan tuntutan bahwa harus mengikuti 

keputusan pimpinan diatas? Dan ditegaskan oleh Bapak N R, pada 11 

November 2023: 

“tidak akan begitu, kami diberikan hak dan kewajiban dalam 

menentukan hak pilih pemilihan umum, dari pemilihan anggota dewan hingga 

pemilihan presiden.”39 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa setiap kelompok Islam 

memiliki kekuatan politik yang dapat dibangun tetapi pemimpin atau komando 

kelompok Islam tersebut tidak memberikan intervensi yang besar untuk 

mendukung salah satu calon dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Oleh karena 

itu, jika dianalisis dengan teori yang digunakan yaitu agama sebagai kekuatan 

politik dan menggunakan pendekatan etnografi yaitu dijelaskan pada buku yang 

ditulis oleh Syarifuddin Jurdi dengan judul “Kekuatan-kekuatan politik 

Indonesia” yang menjelaskan bahwa sejak zaman kemerdekaan dimulai, dapat 

dikatakan bahwa Islam telah menjadi kekuatan politik dengan munculnya partai 

Masyumi pada saat itu, karena partai tersebut memiliki visi dana misi yang 

 
38 N R (38), Pengurus inti RPI, Jakarta Pusat, 11 November 2023. 
39 N R (38), Pengurus inti RPI, Jakarta Pusat, 11 November 2023. 
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memunculkan berbagai motif kepentingan.40  Berdasarkan hal tersebut, untuk 

melihat peta kekuatan politik kelompok Islam di Indonesia khususnya Jakarta 

Utara, Kecamatan Tanjung Priok tidak akan merubah peta kekuatan politik 

kelompok Islam di Indonesia apalagi terkait dengan pemilihan presiden yang 

dilihat atau diukur dalam arti yang sangat luas. Sehingga, peneliti membagi 

penjelasan dari 5 kelompok Islam dalam membentuk kekuatan politiknya 

sendiri, apakah sama dalam melihat fenomena perpolitikan yang ada atau ada 

cara tersendiri dalam membentuk kekuatan politik? 

Oleh karena itu, kelompok Islam itu terdiri atas Nahdatul Ulama sebagai 

organisasi yang tersebar luas bahkan populasinya di Kecamatan Tanjung Priok 

cukup besar. Sedangkan, ada organisasi kemasyarakatan Islam Muhammadiyah 

yang tidak kalah banyak populasinya dengan NU, kelompok Islam LDII yang 

merupakan kelompok Islam yang ditentang banyak oleh Masyarakat Jakarta 

khususnya Kecamatan Tanjung Priok, akan tetapi cukup berpengaruh dalam 

membentuk suatu kekuatan politik. Kelompok Islam salaf juga berkembang 

sangat besar dan cukup berpengaruh pada peta kekuatan politik salah satu calon 

pada pemilihan umum, dan ada yang memberikan pengaruh besar pada 

Masyarakat Jakarta, melainkan diluar Masyarakat Jakarta juga mengganggap 

bahwa kelompok Islam ini (FPI) yang mudah mengubah peta kekuatan politik 

pada Pilpres nanti karena kelompok Islam ini cukup terkenal dekat pasangan 

calon presiden 2024 yang akan datang ini, walaupun komando atau pimpinan 

 
40  Syarifuddin Jurdi, Kekuatan – Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan 

Kepentingan, (Makassar, Laboratorium Ilmu Politik UIN Alauddin, 2015), h. 119. 
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kelompok ini masih termasuk kepada organisasi kemasyarakatan Islam 

Nahdatul Ulama. 

1. Kekuatan Politik Nahdatul Ulama Tanjung Priok 

Nahdatul Ulama merupakan organisasi kemasyarakatan Islam yang 

cukup berkembang di Tanjung Priok, bahkan lebih besar dibanding 

Muhammadiyah. Dengan demikian, berkembang pesatnya dan beranggotakan 

yang cukup banyak, tidak menutup kemungkinan akan membentuk kekuatan 

politik untuk salah satu calon presiden dengan cukup besar juga dan akan 

mengubah peta kekuatan politik kelompok Islam pada Pilpres 2024 yang akan 

datang, melainkan pemilih yang aktif pada organisasi ini terbagi menjadi 3 pada 

kekuatan politik calon presiden yang telah mendeklarasikan dirinya. 

Berdasarkan hal tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa calon yang memiliki 

akses pada organisasi kemasyarakatan ini dan memiliki dukungannya untuk 

membentuk suatu kekuatan politik tidak akan cukup kuat, sehingga anggota 

yang dianggap akan tetap memilih calon tersebut akan memiliki calon tersendiri 

dan melihat dari pribadi masing-masing calon. Dengan demikian, ditegaskan 

oleh salah satu anggota Majelis Wakil Cabang Nahdatul Ulama (MWC NU) 

Tanjung Priok di Kediamannya Kecamatan Tanjung Priok pada, 16 Oktober 

2023: 

"Kami sebagai anggota dan secara pribadi dan memiliki hak pilih tentu akan 

ikut andil dalam pemilu khususnya Pilpres nanti, tapi kalo pengurus bahkan 

orang-orang diatas ga akan ikut campur atas hak pilih kami bahkan tidak akan 

diintervensi dalam hal pemilu dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, kenapa 
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ya karna petinggi-petinggi diatas saja sudah terpecah dan kita tetap pada pilihan 

kita dan melihat pada pribadi calon aja."41 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kelompok Nahdatul Ulama bisa membentuk kekuatan politik dengan 

mengambil aspek dari segi populasinya, akan tetapi anggota yang masuk di 

Kelompok Islam tersebut tidak akan terintervensi dari orang-orang diatasnya 

dan pimpinan diatas juga tidak akan mengintervensi anggota yang ada. 

Berdasarkan hal tersebut, akan kelihatan bahwa kelompok Islam ini membentuk 

suatu kekuatan politik dengan tujuan yang berbeda-beda42, sehingga kekuatan 

politik yang terbentuk tidak memenuhi harapan pada salah satu calon dalam 

unsur kepentingannya. Dengan demikian, kelompok Islam ini dapat membentuk 

suatu kekuatan politik tetapi tidak akan mengubah suatu peta kekuatan politik 

bahkan akan membentuk suatu peta kekuatan politik baru. Dilihat juga dalam 

hasil survei Litbang Kompas pada Agustus 2023, bahwa “Survei Litbang 

Kompas” merekam, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan 

lebih banyak bertumpu pada mesin politik PKB dalam mendulang simpati dan 

dukungan pemilih NU.” 43  Dengan demikian, dinamika politik yang terjadi 

pada partai politik yang sejak lama terjadi, dapat dilihat bahwa terpilihnya ketua 

umum partai tersebut sebagai calon wakil presiden memunculkan perspektif 

 
41 R M (32), Anggota MWC NU Tanjung Priok, Jakarta Utara, 16 Oktober 2023. 
42 Vedi R. Hadiz, Populisme Islam: di Indonesia dan Timur Tengah, Jakarta, LP3ES, 2019. 

h. 63. 
43  Yohan, Wahyu “Mampukah Anies-Muhaimin Menggaet Pemilih NU?” dalam 

https://www.kompas.id/baca/riset/2023/09/06/anies-muhaimin-deklarasi-mampukah-menggaet 

pemilih-nu diakses pada 25 Desember 2023. 

https://www.kompas.id/baca/riset/2023/09/06/anies-muhaimin-deklarasi-mampukah-menggaet-pemilih-nu
https://www.kompas.id/baca/riset/2023/09/06/anies-muhaimin-deklarasi-mampukah-menggaet-pemilih-nu
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masyarakat DKI Jakarta bahwa pasangan tersebut mengharapkan suara dari 

kalangan kelompok Islam ini.  

Walaupun dengan pendekatan trikotomi yang dilihat dari populasi 

kelompok yang ada yaitu pihak abangan masih cukup kuat untuk membentuk 

suatu kelompok, tetapi populasi yang ada membentuk suatu kekuatan dengan 

tujuan yang akan menguntungkan baginya bukan lagi dengan membawa unsur 

agama dan lebih melihat bagaimana kriteria tertentu dari masing-masing 

pasangan calon yang ada. Oleh karena itu, ditegaskan oleh Ketua Majelis Wakil 

Cabang Nahdatul Ulama di Sekretariat MWC NU Kecamatan Tanjung Priok 

pada Senin, 16 Oktober 2023: 

"Kalo masalah ada intervensi dari orang-orang diatas tentu ada karena kita 

merupakan kelompok yang memiliki aturan yang berlaku, tetapi kita tetap 

memberikan kebebasan dalam memilih apakah mereka lihat dari pribadi calon 

tersebut atau melihat bagaimana calon-calon kandidat yang akan mencalonkan. 

Jadi, kita lihat dari kinerjanya dan pribadi calon tertentu."44 

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara diatas dan dianalisis dengan 

teori populisme Islam yaitu menegaskan bahwa populisme merupakan 

fenomena sosial politik dan dapat memetakan suatu kekuatan politik dengan 

tujuan yang sama45, tetapi apabila populasi kelompok tersebut memiliki tujuan 

yang berbeda dan tidak ada intervensi dari actor yang memiliki kuasa, sehingga 

tidak akan membentuk suatu kekuatan politik yang berlandaskan populisme 

Islam dan tidak mengubah peta kekuatan politik yang terbentuk untuk 

 
44 M A (48), Ketua MWC NU Tanjung Priok, Jakarta Utara, 16 Oktober 2023. 
45 Vedi R. Hadiz, Populisme Islam: di Indonesia dan Timur Tengah, Jakarta, LP3ES, 2019. 

h. 60. 
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membentuk kekuatan politik yang akan memenangkan salah satu pasangan 

calon di Pilpres 2024. Berdasarkan pada informasi tersebut, peneliti 

menganalisis bahwa kelompok Islam ini (Nahdatul Ulama), berpengaruh dalam 

membentuk suatu kekuatan politik apabila kelompok ini memiliki tujuan yang 

sama, namun kelompok ini terbagi dukungannya pada ketiga pasangan calon, 

sehingga kekuatan politik yang terbentuk tidak akan bisa berpengaruh pada 

salah satu calonnya. Dengan demikian, kekuatan politiknya juga akan terbagi 

apabila hal tersebut terjadi demikian.  

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kelompok 

Islam ini (Nahdatul Ulama) akan berpengaruh dalam mengubah peta kekuatan 

politik kelompok Islam pada Pilpres 2024 yang akan datang, apabila kelompok 

ini mampu membentuk suatu kekuatan politik dengan tujuan yang sama. Akan 

tetapi, berbeda halnya apabila kelompok ini membentuk suatu kekuatan politik 

dengan tujuan berbeda dan lebih mementingkan daerahnya dan dirinya untuk 

masa depan, tentunya akan membentuk kekuatan politik baru dan mengubah 

peta kekuatan politik yang terbangun untuk tujuan yang sama. Oleh karena itu, 

kekuatan politik yang dibentuk oleh Nahdatul Ulama dalam hal ini di Tanjung 

Priok dapat diidentifikasi sebagai kekuatan politik islam moderat. Kekuatan 

moderat dalam politik di Indonesia muncul ketika kekuasaan dijalankan dngan 

sentralistik dan otoriter.46 Dimana, kekuatan kelompok moderat akan terbentuk 

dari berbagai elemen Masyarakat dan akan berpengaruh dalam kehidupan 

 
46 Syarifuddin Jurdi, Kekuatan – Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan 

Kepentingan, (Makassar, Laboratorium Ilmu Politik UIN Alauddin, 2015), h. 251. 
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berpolitik di Indonesia, khususnya di Tanjung Priok yang cukup berkembang 

organisasi kemasyarakatan Islam di daerah tersebut. 

Dengan demikian, kelompok Islam Nahdatul Ulama, kelompok Islam 

tersebut memiliki alasan yang sama, latar belakang yang sama dengan 

Muhammadiyah bahwa keikutsertaannya dalam Pemilu adalah untuk 

menentukan pemimpin negara, tetapi sebagian besar tidak mengikuti pimpinan 

kelompok mereka untuk mendukung calon tersendiri karena mereka tidak ingin 

terikat. Ditegaskan dengan hasil wawancara pada Rabu, 25 Oktober 2023: 

"kami tetap ikut memilih yaa untuk menentukan pemimpin negara, tetapi 

untuk intervensi dari pimpinan kami tidak ada karna kami tidak ingin terikat."47 

Dengan merujuk pada hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan 

bahawa latar belakang kelompok Islam ikut serta dalam Pemilihan Umum 

adalah karena warga Negara Indonesia untuk memilih pemimpin negara 

mereka. 

2. Kekuatan Politik Muhammadiyah Tanjung Priok 

Kekuatan politik Muhammadiyah masih sangat pesat berkembang di 

Tanjung Priok, sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang cukup besar di 

Jakarta Utara khususnya di Tanjung Priok, namun tetap kelompok Islam 

Nahdatul Ulama yang cukup besar pada masyarakat Tanjung Priok. Sementara 

itu, dengan berkembangnya kelompok ini, masyarakat Jakarta tidak memainkan 

populasi yang besar yang dimilikinya, dengan menjadikan suatu kelompok 

 
47 M A (48), Ketua MWC NU Tanjung Priok, Jakarta Utara, 16 Oktober 2023. 
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berpartisipasi dalam pemilihan umum di Indonesia untuk urusan politik bahkan 

membentuk suatu kekuatan politik untuk mendukung salah satu pasangan calon. 

Berdasarkan hal tersebut, ditegaskan oleh Bapak Untung Surapati pada Rabu, 

25 Oktober 2023 di Kediamannya Sungai Bambu, Tanjung Priok: 

"secara pribadi ya, sebagai warga jakarta dan memiliki hak pilih akan 

memilih bagaimana calon kandidat memiliki visi misi yang jelas, seperti yang 

saya kata pertama emang bener masyarakat Jakarta dewasa ini sudah berpikir 

rasional dan pragmatis, jadi semakin banyak masyarakat yang berpikir begitu 

yaaa semakin gada kekuatan politik yang dibangun dari kelompok Islam itu 

sendiri. Bahkan sekelas PKB, sudah terpecah atau dualisme sejak lama gara-

gara pemilihan umum di Indonesia, apabila pada Pilpres 2024 yang akan datang 

ini semakin terpecah."48 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, ditinjau dari teori yang digunakan 

yaitu Teori Kekuatan Politik yang sebagai micro teorinya adalah Agama sebagai 

Kekuatan Politik dalam hal ini Politik Identitas Agama, bahwa tidak dapat 

dikatakan populasi Kelompok Islam di Indonesia khususnya di Jakarta Utara 

akan membentuk suatu Kekuatan Politik dan menimbulkan Politik Identitas 

Agama. 49  Akan Tetapi, dari penjelasan hasil wawancara diatas, dapat 

disimpulkan bahwa dengan mengatasnamakan politik identitas, akan berfokus 

pada unsur yang membedakan suatu golongan dengan golongan lainnya. Oleh 

karena itu, dengan adanya isu politik identitas agama tidak akan terlepas juga 

dengan praktek politik yang pragmatis seperti yang telah dijelaskan. Namun, 

ditegaskan lagi oleh Bapak Untung Surapati pada Rabu, 25 Oktober 2023 yaitu: 

"waktu Pilkada DKI 2017 yang lalu aja, itu gada kaitannya dalam Politik 

Identitas karena itu hanya isu untuk menjatuhkan salah satu calon, dan emang 

pas aja Ahok terkena kasus yang bawa bawa surah Al- Maidah, nah sebagai 

 
48  Untung Surapati (54), Anggota Muhammadiyah, Jakarta Utara, 25 Oktober 2023. 
49   Syarifuddin Jurdi, Kekuatan – Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan 

Kepentingan, (Makassar, Laboratorium Ilmu Politik UIN Alauddin, 2015), h. 119. 
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identitas disitu yaa surah Al-Maidah yaitu Al-Qur'an sebagai kitab suci orang 

Islam. Jadi, pendukung lawan kandidatnya waktu itu mengambil cela untuk 

itu."50 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pada dasarnya bahwa Politik 

Identitas Agama akan muncul apabila ada yang mengatasnamakan Agama dan 

membawa suatu kelompok Islam sebagai suatu kekuatannya, tetapi dalam hal 

Pilpres 2024 yang akan datang akan minim terjadi atau bahkan akan berpotensi 

terjadi karena yang telah dipaparkan bahwa masyarakat Jakarta sudah berpikir 

rasional dan pragmatis, akan tetapi apabila hanya Masyarakat dan anggota 

kelompok Islam yang sadar akan hal seperti isu politik identitas yang terjadi 

terus menerus akan membuat proses perpolitikan di Indonesia semakin kacau, 

sedangkan petinggi partai atau kelompok Islam yang terlibat bahkan pasangan 

calon tidak peduli akan hal itu terjadi, maka kekuatan politik yang dibangun 

akan tetap menjadi suatu kekuatan politik bagi pasangan calon yang berhasil 

membentuk itu. Dengan demikian, masyarakat yang jauh lebih berpikir 

pragmatis akan mengurangi terjadinya politik identitas terus menerus dalam 

Pemilihan Umum di Indonesia dengan adanya kekuatan politik yang dibentuk. 

Akan tetapi, akan berbeda jika actor dibalik kekuatan politik yang terbentuk 

akan tetap mengatasnamakan politik identitas dimana agama sebagai 

identitasnya terus digunakan dalam Pemilihan Umum di Indonesia, dengan 

konsep Pemilihan Kepala Daerah. Namun, berbeda hal dalam konsep Pemilihan 

Presiden kekuatan politik yang terbentuk dengan populasi yang terbentuk dari 

 
50  Untung Surapati (54), Anggota Muhammadiyah, Jakarta Utara, 25 Oktober 2023. 
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Pemilihan Kepala Daerah akan berbeda, dan akan merubah peta kekuatan 

politik yang signifikan. 

Oleh karena itu, jika teori kekuatan politik kelompok Islam mengatakan 

bahwa kekuatan politik Islam akan mudah terbentuk apabila populasi dalam 

suatu daerah cukup besar51, tetapi beda hal nya pada masyarakat DKI Jakarta 

khususnya Jakarta Utara dan anggota kelompok Islam ini (Muhammadiyah), 

karena masyarakat tersebut sudah berpikir yang rasional dan pragmatis. Oleh 

karena itu, apabila menggunakan pendekatan Trikotomi dalam mendekatkan 

masyarakat Jakarta mungkin mudah karena memang pihak abangan seperti 

Nahdatul Ulama sangat dominan tetapi untuk berpikir cerdas dalam hal 

Pemilihan Umum sudah tidak akan mengatasnamakan syariat Islam dalam 

memilih pemimpin tetapi lebih berpikir pragmatis. 

Dengan demikian, kelompok Islam ini (Muhammadiyah) mungkin akan 

mudah terbentuk jika dari faktor populasi yang dimilikinya, berbeda jika 

ditinjau dari faktor pemikiran bahwa masyarakat Jakarta khususnya pada 

masyarakat Tanjung Priok sudah tidak akan memilih calon presiden dengan 

melihat faktor agama (Identitas). Berdasarkan hal tersebut, kelompok ini dari 

awal terbentuk tidak menyebutkan bahkan tidak membentuk sama sekali partai 

politik, yaitu memiliki tujuan Pendidikan dan sosial masyarakat saja. Namun, 

fakta yang terdapat di lapangan berbeda, dimana sebagian besar anggota aktif 

 
51  Syarifuddin Jurdi, Kekuatan – Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan 

Kepentingan, (Makassar, Laboratorium Ilmu Politik UIN Alauddin, 2015), h. 119. 
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dari organisasi ini terlibat dalam sebuah organisasi yang berorientasi kearah 

poltik itu sendiri. Dengan demikian, kelompok atau organisasi ini dapat disebut 

juga sebagai kekuatan politik yang dibentuknya yaitu kekuatan politik 

kelompok Islam moderat juga. 

Kelompok Islam yang berkembang di Jakarta Utara khususnya di 

Tanjung Priok, memiliki alasan atau latar belakang tersendiri untuk ikut serta 

dalam Pemilu di Indonesia khusunya Pilpres nanti. Menurut Muhammadiyah 

mengapa kelompok mereka ikut dalam pemilihan umum, tetapi tidak untuk 

mendukung salah satu calon dengan mengatasnamakan kelompoknya 

melainkan dari unsur pribadinya. Ditegaskan dalam hasil wawancara pada 

Rabu, 25 Oktober 2023: 

"secara pribadi, lebih berpikir kepada pragmatis untuk mendukung calon 

presidennya daripada mengedepankan ideologi Islam itu sendiri. Tetapi, saya 

tetap memilih kalangan dari agama mayoritas kita di Indonesia karena saya 

memiliki dua alasan, yaitu ketidakseimbang dalam hal pemimpin dengan 

masyarakat apabila kita dipimpin dari luar agama kita dan yang kedua 

munculnya ketidakadilan kepada masyarakat yang mayoritas apabila kita 

dipimpin dengan pemimpin yang minoritas didaerah kita."52 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan, dapat diambil 

kesimpulan bahwa kelompok Islam tetap menggunakan hak pilihnya dan 

berpikir pragmatis dalam menggunakan hak pilihnya. Sehingga, latar belakang 

kelompok Islam ikut serta dalam Pemilu adalah mereka bagian dari Warga 

Negara Indonesia dan berhak untuk menentukan pemimpinnya. Oleh karena itu, 

dengan pendekatan etnografi yang digunakan dalam penelitian ini bahwa faktor 

 
52 Untung Surapati (54), Anggota Muhammadiyah, Jakarta Utara, 25 Oktober 2023. 
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budaya yang terbentuk53, akan dapat merubah pola pikir msyarakat dewasa ini, 

dan membuat proses pemilihan umum pada suatu daerah berpengaruh jika 

dilihat dari pendekatan yang digunakan. 

3. Kekuatan Politik LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) Tanjung 

Priok 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia merupakan lembaga yang cukup 

besar di Tanjung Priok, bahkan cabangnya sudah tersebar di seluruh Indonesia. 

Lembaga ini sempat kontraversi dengan berbagai pihak bahkan dengan 

pemerintah, karena banyak pihak yang mengganggap bahwa ajaran-ajaran yang 

dikemukan oleh lembaga ini sesat dan tidak sejalan dengan pancasila. Dengan 

demikian, banyak pihak yang mengundurkan diri dari lembaga ini tetapi tidak 

menutup kemungkinan bahwa lembaga ini akan tutup, karena bahkan pihak dari 

pemerintah meminta LDII aktif dalam pemilihan umum. Ditegaskan oleh 

mantan anggota aktif LDII di Pimpinan Cabang LDII Kecamatan Tanjung Priok 

pada Rabu, 25 Oktober 2023: 

"saya secara pribadi dan pernah menjadi bagian dari lembaga ini, selama 

saya mengikuti ajaran bahkan kajian yang diberikan di mesjid tidak ada 

sekalipun pimpinan bahkan anggota-anggota yang lain membahas tentang 

politik. Tetapi, secara pribadi mengganggap bahwa lembaga seperti ini tuh ga 

mungkin dimasa ada pemilu tidak ada intervensi dari dalam lembaga, mungkin 

di pimpinan dan orang-orang diatas ada tapi ga keliatan aja. Tapi saya juga 

gabisa membenarkan karna saya tidak pernah mendengar bahkan melihat hal 

yang adek maksud itu."54 

 
53  Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, (Yogjakarta, KBM Indonesia, 2021), h. 

100. 
54 A M (48), Masyarakat Tanjung Priok, Jakarta Utara, 25 Oktober 2023. 
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Dari hasil wawancara yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Lembaga tersebut memiliki skala yang cukup besar dan tidak akan cukup 

kuat untuk membentuk suatu kekuatan politik, jika kekuatan politik itu hanya 

dimainkan oleh aktor-aktor diatas. Oleh karena itu, sejalan dengan teori 

kekuatan politik yang dijelaskan pada bab 2 bahwa, kekuatan politik akan 

terbentuk dengan adanya kekuasaan dari aktor dan elit diatas, tetapi apabila elit 

tersebut tidak memanfaatkan populasi yang ada, tidak akan mengubah suatu 

peta kekuatan politik didaerah tertentu.55  Jadi, LDII memiliki cukup banyak 

populasi tetapi tidak berpengaruh dalam peta kekuatan politik di Jakarta Utara. 

Kelompok Islam ini akan membentuk suatu kekuatan politik apalagi ada 

dukungan dari pemerintah yang cukup memberikan validasi kepada kelompok 

Islam ini, karena populasinya yang cukup kuat dan actor diatas mampu 

mempengaruhi populasi, sehingga akan mudah membentuk suatu kekuatan 

politik. Selain hal tersebut, dijelaskan pada salah satu jurnal politik yang 

menjelaskan bahwa “pilihan yang diambil oleh anggota LDII dalam memilih 

calon legislatif sedikit dipengaruhi oleh pemimpin lokal jamaah LDII dan 

terdapat petunjuk atau dorongan dukungan yang dilakukan oleh paa pemimpin 

jamaah LDII secara tidak terang-terangan.”56 

Dengan demikian, penjelasan tersebut memberikan bukti bahwa apabila 

dalam ruang lingkup kecil sebagai anggota tetap tidak akan kelihatan bahwa 

 
55  Syarifuddin Jurdi, Kekuatan – Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan 

Kepentingan, (Makassar, Laboratorium Ilmu Politik UIN Alauddin, 2015), h. 119. 
56  Reno Wahid dan Nico Oktaria, Pengaruh Pimpinan LDII Dalam Memobilisasi Masa 

Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kecamatan Sungai Lilin. Ampera: A Research Journal on 

Politics and Islamic Civilization, Vol. 3 No. 30(2022), h. 195. 
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adanya isu politik, akan tetapi tidak akan menutup kemungkinan bahwa 

pimpinan diatas tidak memainkan perannya dalam hal terlibat dalam proses 

perpolitikan di Indonesia. Oleh karena itu, ditegaskan oleh mantan anggota aktif 

LDII di Pimpinan Cabang LDII Kecamatan Tanjung Priok pada Rabu, 25 

Oktober 2023: 

“Seperti yang saya katakan, bahwa mungkin dalam lingkup anggota kita 

tidak mengetahui hal seperti itu, tetapi beda halnya jika pimpinan yang bermain 

dalam hal itu.”57 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menimbulkan pertanyaan dengan 

hal demikian apakah dengan mengandalkan proses mobilisasi yang bangun oleh 

pimpinan akan dengan mudah membentuk suatu kekuatan politik dengan tujuan 

mendukung salah satu calon dalam pemilihan umum. Namun, hal demikian 

ditegaskan dalam jurnal yang sama yaitu menjelaskan bahwa “Jika ada calon 

anggota legislatif yang memberikan bantuan dalam bentuk dana, peralatan, atau 

melakukan renovasi masjid, kami akan berupaya untuk membimbing jamaah 

LDII agar memilih calon anggota legilatif tersebut.” 58  Pada dasarnya, hal 

tersebut terjadi merupakan faktor yang dapat dikatakan bahwa sebagai 

fenomena politik yang terjadi yaitu, politik uang. Selain hal tersebut, aktor yang 

menggunakan fenomena tersebut sejalan dengan terjadinya juga politik 

identitas yang dimainkan karena dengan mengatasnamakan populasi dari 

kelompok Islam. Kelompok Islam tersebut terbentuk sebagai kekuatan politik, 

sehingga menimbulkan politik identitas agama, dan berpengaruh dalam 

 
57 A M (48), Masyarakat Tanjung Priok, Jakarta Utara, 25 Oktober 2023. 
58  Reno Wahid dan Nico Oktaria, Pengaruh Pimpinan LDII Dalam Memobilisasi Masa 

Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kecamatan Sungai Lilin. Ampera: A Research Journal on 

Politics and Islamic Civilization, Vol. 3 No. 30(2022), h. 195. 
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mengubah suatu peta kekuatan politik pada suatu daerah. Dengan demikian, 

kekuatan politik yang terbentuk dari kelompok ini akan digolongkan sebagai 

kekuatan politik kelompok Islam puritan, dimana kekuatan kelompok ini sangat 

akan mempengaruhi peta kekuatan politik , dengan melihat bahwa kelompok 

puritan sulit untuk menerima pemikiran yang berbeda dari luar golongannya. 

4. Kekuatan Politik Salafiyah Tanjung Priok 

Salafi merupakan mahzab yang cukup berkembang di Jakarta Utara 

khususnya Kecamatan Tanjung Priok. Masyarakat yang netral dalam melihat 

sisi Agama mereka sendiri, tetapi dapat mempengaruhi peta kekuatan politik di 

Tanjung Priok. Masyarakat yang mengakui adanya organisasi kemasyarakatan 

Islam yang terbagi-bagi di Tanjung Priok cukup membuka pikiran mereka untuk 

bijak dalam menyikapi hal seperti Politik Identitas Agama. Fenomena yang 

memang tidak bisa dihindari dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Ditegaskan 

oleh Bapak Andi Harry Soegianto di Kediamannya Kecamatan Tanjung Priok 

Jakarta Utara pada Rabu, 25 Oktober 2023:  

"saya pribadi mengakui emang politik identitas di Indonesia, fenomena 

yang tidak bisa dihindari dalam hal pemilu tetapi kita sebagai masyarakat yang 

cerdas dalam melihat fenomena itu dapat mempengaruhi pemilu kita."59 

Dari hasil wawancara yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa apabila Sebagian besar masyarakat Tanjung Priok berpikir seperti itu, 

tidak dapat dipungkiri bahwa peta kekuatan politik di Jakarta Utara akan 

berubah signifikan. Tetapi, tidak dapat dipungkiri juga bahwa organisasi 

 
59 Andi Harry S (54), Masyarakat Tanjung Priok, Jakarta Utara, 25 Oktober 2023. 
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kemasyarakatan seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah dapat mengubah 

peta kekuatan politik sebaliknya. Dilihat dari hasil survei BBC News Indonesia 

pada 5 September 2023, yang diperbarui pada 27 Novmber 2023 bahwa 

“Masyarakat khawatir bahwa polarisasi politikakan Kembali muncul dalam 

Pemilu 2024. Praktik-praktik seperti pencemaran nama baik, fitnah, penyebaran 

berit palsu, ujaran kebencian, dan penggunaan politik identitas berpotensi untuk 

mendominasi suasana politik.”60  Fenomena polarisasi tidak dapat dipungkiri 

bahwa dinamika politik yang terjadi di Indonesia pada Pilpres 2024 yang akan 

datang, dapat dilihat dari fenomena tersebut dan yang terjadi Masyarakat pada 

saat itu sudah merasakan bahwa polarisasi tersebut akan terjadi lagi.  

Peta kekuatan politik di Jakarta Utara akan berubah dan berpengaruh 

dalam Pilpres 2024 yang akan datang apabila masyarakat di Jakarta Utara dapat 

membentuknya sesuai dengan apa yang terjadi dalam Pilkada DKI 2017. 

Mengapa demikian? jika Pilkada dan Pilpres populasi pemilih sama halnya, 

tidak menutup kemungkinan peta kekuatan itu sama. Tetapi Pilkada dan Pilpres 

tidak akan sama karena Populasi pemilih Pilpres lebih besar dan akan 

berpengaruh besar juga pada peta kekuatan politiknya. Ditegaskan oleh bapak 

Andi Harry Soegianto pada Rabu, 25 Oktober 2023: 

"waktu pilkada DKI 2017 itu emang bener politik identitas itu dimanfaatkan 

oleh Anies Baswedan pada saat itu, ada kata-katanya waktu itu. Tapi kalo nanti 

Pilpres mau disamain sama Pilkada yaa ga signifikan berubah tuh suaranya 

Anies karena pemilih di DKI gada apa-apanya sama pemilih di Jawa Tengah 

dan Jawa Barat yang udah jelas markas calon presiden sekarang tuh Ganjar, jadi 

 
60 BBC News Indonesia “Pemilu 2024: Pemilih muda, politik dinasti, dan potensi polarisasi 

- Sejumlah hal yang perlu Anda ketahui” dalam https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-

66531834 diakses pada 25 Desember 2023. 

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-66531834
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-66531834
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kalo mau menggoreng isu politik identitas lagi mungkin ga akan ngeubah secara 

signifikan, walaupun pasangan ini diusung oleh partai-partai yang berbasis 

Islam ya."61 

Dari hasil wawanara yang telah ijelaskan, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa peta kekuatan politik di Jakarta Utara akan berubah secara signifikan 

dari Pilkada DKI 2017 terhadap Pilpres 2024 yang akan datang. Mengapa 

demikian? karena suara pemilih pada Pilkada sudah sangat berbeda dengan 

Pilpres yang akan datang. Melihat fenomena politik identitas akan terlihat 

sebatas pada kelompok-kelompok Islam saja, beda halnya pada Pilkada DKI 

2017 yang lalu bahkan orang-orang nonmuslim terlibat dalam fenomena 

tersebut.  

Sehingga, teori kekuatan politik yang sebagai pisau analisisnya yaitu 

populisme Islam melihat bahwa populasi yang membentuk suatu kekuatan 

politik tidak semata-mata hanya untuk berkulminasi pada identitas agama dalam 

hal ini (Islam)62, karena populasi yang minoritas saja dapat membentuk suatu 

kekuatan politik apabila terdapat dalam daerah yang memiliki peluang untuk 

itu. Sebagaimana dalam jurnal yang berjudul “Politik Identitas dalam Pemilihan 

Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 di Kota Kupang” yang ditulis oleh 

Yohanes Yoelvan Negong, bahwa dijelaskan dalam bab pendahuluan yaitu 

pemilihan kepala daerah secara langsung sejak 2005, memunculkan fenomena 

yang cukup menarik, yaitu politik berbasis etnis dan agama terjadi. Dimana 

pemilihan kepala daerah lebih strategis untuk memunculkan unsur etnis dan 

 
61 Andi Harry S (54), Masyarakat Tanjung Priok, Jakarta Utara, 25 Oktober 2023. 

 
62 Vedi R. Hadiz, Populisme Islam: di Indonesia dan Timur Tengah, Jakarta, LP3ES, 2019. 

h. 60. 
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agama dibandingkan pemilihan nasional yang seharusnya dilakukan. Para 

kandidat calon yang mewakili agama atau etnis yang mayoritas63, secara agama 

atau etnis yang berkembang didaerah Kupang adalah agama diluar agama 

mayoritas di Indonesia yaitu Islam. Sehingga, tidak dapat dipungkiri bahwa 

politik identitas agama selalu terjadi dengan mengatasnamakan Islam sehingga 

terbentuk Islamisme di Indonesia.  

Namun, dapat dilihat juga kekuatan politik kelompok ini dapat 

digolongkan sebagai kekuatan politik Islam radikal. Kelompok ini lebih 

menekankan pada ajaran Islam yang sangat literalis, rigod dan kaku, sehingga 

dengan demikian, menimbulkan kesan bahwa kelompok ini dapat disebut 

sebagai kelompok Islam radikal yang berbeda jauh dengan Islam Indonesia 

yang direpresentasikan oleh Muhammadiyah dan NU.64 

Berdasarkan hal tersebut, politik identitas agama bahkan diluar agama 

mayoritas di Indonesia tetap terjadi politik identitas, apalagi Pilpres 2024 yang 

terlibat bukan hanya pada satu daerah tetapi semua daerah di Indonesia. 

Sehingga, peta kekuatan politik kelompok Islam ini (Salaf) akan berpengaruh 

dalam mengubah peta kekuatan politik kelompok Islam pada daerah Jakarta 

Utara, karena mereka yang mengakui dalam kelompok Islam ini adalah mereka 

juga sebagian anggota organisasi kemasyarakatan Islam yang memiliki 

pimpinan dan sudah lebih berpikir pragmatis. Oleh karena itu, dapat dikatakan 

 
63 Yohanes Yoelvan N, Politik Identitas dalam Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur 

Tahun 2013 di Kota Kupang, Jurnal Ilmu Politik, Vol. 8 No. 2(2017), h. 52. 
64  Syarifuddin Jurdi, Kekuatan – Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan 

Kepentingan, (Makassar, Laboratorium Ilmu Politik UIN Alauddin, 2015), h. 242. 
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bahwa kelompok Islam ini yang sangat mudah mengubah peta kekuatan politik 

pada Pilpres 2024 yang akan datang. Mengapa demikian? Populasi kelompok 

ini akan lebih besar dibandingkan kelompok Islam yang memiliki pimpinan 

tetapi sudah lebih berpikir maju dan membentuk suatu kekuatan politik 

tersendiri dengan tidak mngatasnamakan kelompok Islam yang dianutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Peta kekuatan politik yang dibentuk kelompok Islam pada saat Pilkada 

DKI 2017 memunculkan fenomena politik identitas Agama. Dengan demikian, 

peta kekuatan politik kelompok Islam dalam Pilpres 2024 tidak akan sama 

bahkan akan berubah secara signifikan karena populasi Pilkada dan Pilpres 

sangat berbeda, dimana populasi DKI Jakarta khususnya Jakarta Utara, sangat 

berbeda dengan populasi di Jawa Tengah bahkan Jawa Barat yang tidak dapat 

dilihat dari kacamata pada saat Pilkada DKI 2017 yang lalu, walaupun dengan 

calon kandidat yang sama pada saat itu dengan saat ini dan bahkan partai 

pengusung calon tersebut dari kalangan Islam, tetapi kelompok Islam di Jakarta 

Utara sudah cerdas dalam berpikir sehingga dalam menentukan hak pilihnya 

mereka berpikir pragmatis atau lebih mengedepankan masa depan daerah 

mereka dalam menentukan pilihannya. Dengan demikian, kekuatan politik 

kelompok Islam yang dibentuk oleh Organisasi Kemasyarakatan Islam di 

Jakarta Utara, khususnya Tanjung Priok akan menghasilkan empat sumber 

kekuatan politik yaitu Kekuatan Politik Kelompok Islam Moderat, Radikal, dan 

Puritan. Kekuatan politik kelompok Islam Moderat dihasilkan dari Kekuatan 

Politik Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah, kekuatan politik kelompok Islam 

Radikal dihasilkan dari kekuatan politik Jamaah Salafi, kekuatan politik 
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kelompok Islam Puritan dihasilkan oleh kekuatan politik Lembaga Dakwah 

Islam Indonesia (LDII). 

B. Implikasi Penelitian 

1. Implikasi Teoritis 

Dari segi teoritis, penelitian ini diinginkan dapat berkontribusi sebagai 

referensi dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Penelitian, khusunya dalam 

program studi Ilmu Politik. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini bisa 

memberikan pemahaman tentang peta kekuatan politik kelompok Islam di 

Jakarta Utara pada Pilpres 2024 dan memberikan manfaat nilai serta manfaat 

bagi pemerintah, terutama masyarakat. 

2. Implikasi Praktis 

Karya tulis ilmiah ini ditulis berdasarkan hasil pengamatan dan 

wawancara untuk didedikasikan kepada masyarakat luas agar dimanfaatkan 

sebagai pemahaman tentang peta kekuatan politik kelompok Islam di Jakarta 

Utara khususnya Kecamatan Tanjung Priok. 
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