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PEDOMAN LITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftarl huruf bahasal Arab danl transliterasinya kel dalam hurufl Latin 

ldapat dilihat padal tabel lberikut: 

1. Konsonan 

lHuruf Arab lNama lHuruf Latin lNama 

 l Alifl tidaklا 

dilambangkan 

ltidak dilambangkan 

lب Bal B l lBe 

lت Tal T l lTe 

L ثl ṡal ṡ ll les ( dengan titik l diatas) 

l Jimج  l Jl lJe 

l ḥal ḥح  l h (dengan l titik dibawah) 

l Khal Khخ  l kal dan ha l 

l Dall Dد  l lDe 

l Żall Żl lzet (dengan titikذ  l di latas) 

l ر Ral Rl lEr 

 l Zal Zl lZetز 

lس Sin l S l lEs 

lش Syin l Syl les dan ye l 
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l ṣadl ṣص  l es l (dengan titik l di lbawah) 

l ḍadl ḍl del (dengan titikض  l di 

bawah) 

l ṭal ṭl tel (dengan titikط  l dibawah) 

l ẓal ẓl zetl (dengan titikظ  l 

dibawah) 

 l ‘ainl ‘l lApostrof terbalikع 

l Gainغ  l G l lGe 

l ف Fal Fl lEf 

l Qafق  l Q l lQi 

l Kafl Kك  l lKa 

l Lamل  l Ll lEl 

l Mimم  l M l lEm 

lن Nun l N l lEn 

l Wauو  l Wl lWe 

lها Hal Hl lHa 

 l Hamzlah ‘l lApostrofء 

 Yal Yl lYe ي 



 

 
 

 Hamzahl ( ء   ) yangl terletak diawall kata mengikuti l vokalnya tanpal 

diberi apapun. Jikal ia terletak l ditengah atau di lakhir, maka ditulis l dengan 

ltanda (‘). 

2. Vokal 

Vokall bahasa lArab, seperti vokall bahasa lIndonesia, terdiri atas l vokal 

tunggall atau monoftongl dan vokall rangkap ataul diftong. 

Vokall tunggal bahasal Arab yangl lambangnya berupal tanda ataul 

harakat, transliterasinyal sebagai lberikut: 

Tanda l Nama l Huruf Latin l Nama l 

l Fathahا َ l Al Al 

l Kasrahاَ  l Il Il 

l lDammah Uا َ l U l 

lVokal rangkap bahasal Arab yangl lambangnya berupal gabungan 

lantara harakat dan l huruf, transliterasinyal berupa gambarl huruf, lyaitu : 

Tanda l lNama lHuruf Latin lNama 

 l lfathah dan lyā lAi la dan ilىَ 

lfathah dan waw lAu la dan u وَ  l 

 

 lContoh: 

كَيْفَ     : kaifal 

 haulal : هَوْلَ  

3. Maddah 

Maddahl atau vokall panjang yangl lambangnya berupal harakat danl 

huruf, transliterasinyal berupa hurufl dan ltanda, yaitu : 

Harakat l 

dan lHuruf 

Nama l lHuruf dan 

lTanda 

Nama l 

 ...اَ l... ǀىَ
fatha dan l alaif 

atau ya l 
Āl 

lA dan garis l di 

atasl 
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lkasrah dan ya ي l lĪ lI dan haris diatas 

 lوَ 
ldammah dan 

wau l 
lŪ 

lU dan garis l dia 

atas 

lContoh : 

 qi>la : قِيْلَ 

 yamu>tu : يَمُوْتُ 

4. Ta>’ marbu>t{ah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang 

hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan dammah, 

transliterasinya adalah (t). sedangkan ta’ marbutah yang mati atau 

mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h). 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata 

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

maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

 Contoh : 

 raud}ah al-at}fa>l : رَوْضَةُ الأطَْفلَ

 al-h}ikmah :  الَْحِكْمَه  

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddahl atau tasydidl yang dalaml sistem tulisan l Arab, dilambangkanl 

dengan sebuahl tanda tasydidl (     ّ  ), dalaml transliterasi ini l dilambangkan 

ldengan perulangan lhuruf (konsonan lganda) yang diberi l tanda lsyaddah. 

lContoh : 

 <lrabbana : رَبَّنَا 

 aduwwunl‘ : عَدوُ  

6. Kata Sandang 

Katal sandangl dalaml sistem tulisan l Arabl dilambangkan l dengan hurufl 

 l (alifl lam lma'rifah). Dalaml pedomanl transliterasi lini, katal sandanglال

ditransliterasikan seperti l lbiasa, al-, baikl ketikal ial diikuti olehl hurufl 

syamsiyahl maupun hurufl lqamariyah. Katal sandang tidak l mengikutil bunyil 



 

 
 

huruf langsungl yangl lmengikutinya. Kata sandang l ditulisl terpisahl dari katal 

lyang mengikutinyal dan dihubungkan l denganl garisl mendatar (-). 

lContoh : 

 lal-syamsu (bukanl asy-lsyamsu) : الشَّمْسُ 

lal-zalzalah (bukan : الَزَلْزلَةُ  l az-lzalzalah) 

7. Lafz al-Jalalah (َّالل) 

Katal “Allah” yangl didahului partikell seperti hurufl jarr danl huruf 

lainnyal atau berkedudukan l sebagai lmud}a>f ilaihl (frase nominal), 

ditransliterasikan tanpal huruf lhamzah. 

lContoh : 

اّللَ َ يْن   ldi>nullah, adapun ta>’ lmarbu>t}ahl di akhirl kata yangl د 

disandarkan kepada llafz} al-jalal>lah, ditransliterasikan denganl huruf (t). 

lContoh : َ َاّلل ة  حْم   lhum fi> rah}matillah : ه مَْف يَْر 

8. Hamzah 

Aturanl transliterasi hurufl hamzah menjadil apostrof ( ʼ ) hanyal 

berlaku bagi l hamzah yangl terletak ditengahl dan akhirl kata. lNamun, bila 

hamzahl terletak diawall kata, ial tidak ldilambangkan, kerana dalam l tulisan 

lArab ia berupal alif. 

lContoh : 

 lta’muru>na : تأَمُْرُوْنَ 

 lsyai’un : شَيْء  

 lumirtu : أمُِرْتُ 

B. Daftar Singkatan 

Beberapal singkatan l yangl dilakukan ladalah : 

lSwt.  : lSubḥānahū wa lta’ālāl 

lSaw.  : ṣallallāhu ‘alaihil wa sallaml 

la.s  : ‘alaihil al-salāml 

lH  : Hijriahl 

lM  : Masehil   

lSM  : Sebelum Masehil 



 

xvi 
 

I.  : Lahirl Tahun (untukl orang yangl masih hidupl saja) 

lW.  : Wafat Tahunl 

lQS  : lQur’an Surahl 

HR  : Haditsl Riwayat 

  



 

 
 

ABSTRAK 

NAMAl  : Syaidin Zidan Fatiha 

NIMl  : 10200120012 

Judul : PENCABUTAN HAK POLITIK DI INDONESIA PERSPEKTIFl 

SIYASAH SYAR’IYYAHl 

 
Tujuanl penelitian ini l adalah luntuk: 1) mengetahui bagaimanal konsep 

pencabutan hak politik di Indonesia; 2) mengetahui pandangan siyasah 
syar’iyyah terhadap pencabutan hak politik di Indonesia; 3) mengetahui 
implikasi pencabutan hak politik terhadap jaminan perlindungan  HAM di 
Indonesia. 

Upaya menjawab permasalahan l tersebut, makal menggunakan jenisl 
penelitian liblary researchl dengan beberapa pendekatan l yakni pendekatan 
yuridis normative  berdasarkan hukum positif yang diimplementasikan di 
Indonesia dan pendekatan Teologis yakni hukum Islam untuk memberikan 
perspektif dari segi Hukum Islam. Adapun sumber data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan 
adalah buku atau jurnal yang fokus mengkaji tentang pencabutan hak politik 
di Indonesia dalam pemilihan. Adapun data sekunder yang akan digunakan 
pada penelitian adalah literatur-literatur yang berasal dari jurnal, buku, 
makalah maupun majalan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.  

Setelah pembahasan intensif dan komprehensif tentang pencabutan 
hak politik di Indonesia perspektif siyasah syar’iyyah, maka diperoleh 
konklusi bahwa 1) disimpulkan bahwa Hak Politik di Indonesia 
memungkinkan warga negara berpartisipasi dalam kehidupan politik, 
termasuk mengambil bagian dalam instansi atau pemerintahan, dipilih dalam 
pemilihan, memilih pemimpin, atau memilih dalam l pemilihan umuml dengan 
suaral universal dan l setara. Perkembangan hak l politik berubah seiring 
denganl tumbuhnya sisteml negara melalui sistem parlamenter. Hak politik 
dalam pengambilan keputusan dilakukan melalui partisipasi dalam 
pemilihan. 2) Perspektif Islam menganggap hak politik sebagai hak dasar 
yang melekat pada individu, terkait erat dengan prinsip monoteisme yang 
menyatakan kesetaraan umat manusia. Monoteisme membebaskan individu 
untuk memiliki hak yang sama dalam mengaktualisasikan dan 
mengartikulasikan aspirasi sesuai kapasitas masing-masing.; 3) Pasal 35 1 
KUHP menetapkan hak-hak yang dapat dicabut, termasuk hak memegang 
jabatan tertentu, masuk angkatan bersenjata, memilih dan dipilih, serta 
menjalankan kekuasaan tertentu. Dahulu, hukuman tambahan seperti 
kematian perdata diberlakukan bagi pelaku kejahatan berat, meskipun saat 
ini jarang diterapkan. Hukuman tambahan bertujuan untuk mencegah 
penyalahgunaan hak, mencegah kejahatan serupa terulang. 

Adapun implikasi dalam penelitian ini yaitu  memiliki dampak 
signifikan terhadap pemahaman kita tentang mekanisme politik dan hukum 
negara ini, menyajikan pemahaman lebih dalam tentang hak politik dalam 
konteks Indonesia. Penelitian ini juga menggali pandangan siyasah syar'iyyah 
terhadap pencabutan hak politik, serta implikasinya terhadap jaminan 
perlindungan HAM di Indonesia, memperkuat pemahaman akan hubungan 
antara pencabutan l hak politik l dengan hak asasi l manusia lainnya dan 
tantangan terhadap jaminan perlindungan HAM dalam konstitusi Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia, sebagai negara hukum, mengemban tanggung jawab untuk 

menegakkan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kebenaran, di mana 

setiap tindakan harus dipertanggungjawabkan. Sistem hukum Indonesia 

dirancang dengan melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum, seperti 

kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, yang berperan penting dalam 

menciptakan lingkungan di mana warga negara dapat menjalani kehidupan 

mereka tanpa terkendala oleh ancaman kejahatan. 

Identifikasi Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat) bukanlah 

sekadar retorika, melainkan dasar filosofis yang diwujudkan dalam hukum 

tertulis. Dalam evolusi lUndang-Undang Dasarl Negara Kesatuan Republik l 

Indonesia Tahun l 1945 (UUDl 1945), identitas negaral hukum diakui dan 

ditegaskan secara eksplisit.1 Pernyataan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 

menekankan bahwa Indonesia adalah negara yang berdiri di atas hukum, 

bukan semata-mata kekuasaan belaka. 

Dengan melalui berbagai amandemen, identifikasi Indonesia sebagai 

negara hukum semakin diperkuat, khususnya dalam pasal kunci, seperti 

Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3), yang dengan jelas menyatakan 

bahwa "Indonesia adalah negara hukum." Kesinambungan ini menunjukkan 

tekad negara untuk memastikan bahwa fondasi hukumnya tetap kokoh, 

memberikan perlindungan, dan mendorong terciptanya masyarakat yang adil 

dan aman. 

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental 

dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, 

Fichte, dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu rechtsstaat. Menurut Julius 

 
1 Republik Indonsia, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Tahun 1945. 
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Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah rechtsstaat itu 

mencakup empat elemen penting, yaitu:2 

1. Perlindungan hak asasi manusia. 

2. Pembagian kekuasan. 

3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. 

4. Peradilan tata usaha negara 

Elemen-elemen ini bersama-sama membentuk landasan filosofis 

konsep Negara Hukum, menegaskan pentingnya supremasi hukum, 

perlindungan hak individu, dan pembatasan kekuasaan pemerintah dalam 

konteks sistem hukum. Konsep ini telah menjadi pijakan utama dalam 

pengembangan dan penerapan sistem hukum di sejumlah negara di Eropa 

Kontinental. 

 Negara dalam menjamin dan memenuhi hak-hak rakyat adalah poin 

sentral dalam dinamika masyarakat modern yang demokratis. Seiring evolusi 

konsep hak asasi manusia, negara diharapkan untuk memainkan peran kunci 

dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak dasar setiap 

individu. Sebagai pandangan fundamental, konsep ini mencerminkan 

kewajiban moral dan konstitusional negara untuk menciptakan lingkungan 

yang memungkinkan warganya untuk hidup dalam martabat, kebebasan, dan 

keadilan. 

Pandangan negara ini tidak hanya tercermin dalam teks konstitusi dan 

undang-undang, tetapi juga bagaimana negara menjalankan kebijakan dan 

praktiknya sehari-hari. Dalam pandangan ini, hak asasi manusia menjadi 

landasan moral dalam setiap langkah pemerintah, dan hak-hak ini bersifat 

universal, meliputi aspek sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 

Tulisan ini akan merinci beberapa aspek kunci dari pandangan negara 

terhadap hak-hak rakyat, mengulas kewajiban konstitusional, nilai moral hak 

asasi manusia, prinsip keadilan, dan upaya negara untuk mencapai 

pembangunan berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat sipil sebagai 
 

2 Retno Kusniati, “Sejarah Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya 
Dengan Konsepsi Negara Hukum”, Inovatif Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 5 (2011); h. 2.  
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mitra aktif, pandangan ini menciptakan dasar bagi hubungan yang seimbang 

dan transparan antara negara dan rakyatnya. Sebagai wawasan yang 

mendalam, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kompleksitas dan 

relevansi pandangan negara dalam menjaga dan memajukan hak-hak 

mendasar rakyat di era kontemporer. 

 Daril hukum yangl berlaku makal lahirlah hak l dan kewajiban l 

diantaranya bersama. Untuk melinding hak l dasar lmanusia, muncul suatul 

konsep yang l dinamakan hak l asasi (humanl rights). Secaral sederhana hak l 

asasi dapatlahl diartikan sebagail hak yangl dimiliki oleh seseorang l karena 

seseorang l tersebut adalahl manusia.3  

Hakl politik rakyatl sangat perlul dieksplisitkan dalam l konstitusi danl 

diatur dengan l lebih transparan l dalam ludang-undang dan l aturan operasionall 

lainnya. Namun l penting ldiingatkan, bahwa jangan l sampai segi l prinsip 

dikalahkan l di tingkatl praktis. Janganlahl segi-segil teknis dalaml operasional, 

ldalam prakteknya justrul memasung kebebasan l rakyat dilapangan l politik. 

Sebagail contoh dengan l alasan untuk l ketertiban, makal penguasa membuatl 

perijinan, yang l dimaksudkan untuk l mengkoordinasikan lkegiatan-kegiatan 

lmasyarakat. Akibanya seluruh l kegiatan masyarakatl dipantau, ldikendalikan, 

bahkan kemudian l aparat dibawahl bisa lmembatalkan, dengan alasan l tanpa 

lijin. Kita harusl memang berfikirl keras untukl bisa menemukanl suatu lformat, 

dimana aturanl teknis tidak l melangar lprinsip.4 

Salah satu hal yang diatur dalam undang-undang Pemilu legislatif dan 

Pemilu Presiden dan wakil Presiden sebelum tahun 2019 adalah ketentuan 

tentang persyaratan bagi seseorang yang akan menjadi calon anggota DPR, 

DPD, dan DPRD serta calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu “tidak pernah 

dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang 

 
3Bella Febtrina, “Hakl Politik Mantanl Narapidana Dalaml Mencalonkan lDiri Sebagai 

lGubernur Di lProvinsi Aceh”, Skripsil (Medan: lFak. Hukum Universitas l Muhammadiyah 
Sumatra Utaral Medan, 2017), h. 1. 

4 Dadang Juliantara, “Negara Demokrasi Untuk Indonesia”. (Solo: Pondok Edukasi, 
2002), h. 154. 
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diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih”.5 

Aturan yang sama berlaku bagi calon kepala dan wakil kepala daerah.Pasal 

58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah berbunyi: ”Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 

warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:tidak pernah 

dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang 

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.6 

 Pengalaman mantan narapidana di Indonesia menyoroti 

permasalahan yang mendesak terkait pencabutan hak politik. Sebagai 

contoh, data penelitian awal menunjukkan bahwa sejumlah mantan 

narapidana mengalami hambatan signifikan dalam pencabutan hak politik 

mereka setelah menjalani masa pidana. Beberapa di antara mereka 

menghadapi kesulitan mendapatkan akses ke hak-hak kewarganegaraan 

yang mendasar, seperti hak memilih dan dipilih, setelah hak politik mereka 

dicabut. 

Keadaan ini memberikan gambaran tentang ketidaksetaraan yang 

mungkin muncul dalam masyarakat setelah keluar dari penjara. Bagaimana 

proses pencabutan  hak politik di Indonesia dilaksanakan atau diabaikan 

dapat memengaruhi kemampuan mantan narapidana untuk l berpartisipasi 

secaral penuh dalaml kehidupan sosiall dan lpolitik. Pemahaman mengenai 

dampak sosial dan psikologis dari kebijakan ini pada individu serta 

masyarakat di sekitarnya menjadi perhatian utama dalam merinci latar 

belakang masalah. 

Ketika melibatkan perspektif siyasah syar'iyyah, penting untuk 

menyelidiki sejauh mana prinsip-prinsip hukum Islam dapat membimbing 

dan memotivasi proses pencabutan hak politik ini. Bagaimana nilai-nilai 

keadilan dan rahmat dalam Islam dapat membentuk kerangka kerja untuk 

 
5 Republik Indonesia, Undang-Undang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden l dan 

lWakil Presiden. 
6 Republik Indonesia, lUndang-Undang No. 32l Tahun l2004. 
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mendukung hak politik mantan narapidana? Dengan fokus pada kisah nyata 

ini, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang lebih mendalam 

tentang tantangan dan peluang dalam pencabutan hak poltik, maka dari itu 

peneliti tertarik mengangkat judul “Pencabutan Hak Politik Di Indonesia 

Perspektif Siyasahl Syar’iyyah”. 

B. Rumusan Masalah  

Pokokl permasalahan yang l akanl diteliti padal penelitian l ini adalahl 

bagaimanal pencanbutan hak politik di Indonesia berdasarkan telaah siyasah 

syar’iyah. Adapun sub masalah yang akan diuraikan adalah: 

1. Bagaimana konsep pencabutan hak politik di Indonesia? 

2. Bagaimana pandangan siyasah syar’iyyah terhadap pencabutan hak 

politik di Indonesia? 

3. Bagaimana implikasi pencabutan hak politik terhadap jaminan 

perlindungan HAM di Indonesia? 

C. Pengertian Judul 

Upaya yang dilakukan peneliti agar penelitian ini kedepannya dapat 

berjalan sesuai dengan pokok pembahasan maka perlu adanya pembatasan 

terhadap variable-variabel judul yang l telah diuraikan l sebelumnya. Variable 

tersebut adalahl sebagai lberikut: 

1. Pencabutan Hak Politik 

Pencabutan hak politik adalah tindakan mengambil kembali atau 

meniadakan hak seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, 

seperti hak memilih dan hak dipilih. Namun pencabutan hak politik yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah pencabutan hak politik narapidana 

korupsi. 

2. Siyasah Syar’iyyah 

Perspektif adalah cara pandang terhadap suatu hal yang menajdi 

permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan siyasah syariah 

menurut Sa’ad bin Mathar al-‘Utaibi adalah setiap kebikjakan yang 

ditetapkan oleh para pemimpin berupa aturan-aturan serta teknis prosedur 
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pelaksanaan yang terkait dengan kemasalahatan meski tidak ada dalil syara’ 

yang khusus terkait hal itu, selama tidak bertentangan dengan syariat.7 

D. Kajian Pustaka 

1. Yenil Handayani, Hakl Mantan Narapidana l Sebagai Pejabatl Public 

Dalam Perspektif l Hak Asasil Manusia, tahun 2014. Dalaml jurnal ini 

menjelaskan tentang hak-hak yang diperoleh pejabat public mantan 

narapidana munculnya calon wakil rakyat yang pernah dipidana 

untuk dapat ikut sebagai peserta dalam pemilu menimbulkan beragam 

pandangan mengenai hak mantan narapidana (residivis) dalam 

jabatan public. Namun dalam penelitian ini mengkaji lebih rinci 

terhadaphak politik yang dicabut oleh pengadilan. 

2. Salsabella Sania Putri, Pembatasanl Hak Politikl Kekerabatan lDalam 

Pemilihan Kepala l Daerah lDi Indonesia, tahun 2023. Dalam jurnal ini 

menjelaskan tentang lpembatasan hak politik l kekerabatan dalaml 

pemilihan kepalal daerah dengan l menganalisis lfaktor-faktor lpenyebab, 

urgensi sertal konsep pembatasan l hak politik l kekerabatan yangl 

proporsional dan l sesuai dengan ketentuan l hukum. Namun dalam 

penelitianl ini mengkaji pencabutan hak politik l dalam Islaml dan dalam 

relavansinya dil Indonesia.  

3. Bella Febtrina, lHak Politik Manta ln Narapidana Dalam l Mencalonkan 

lDiri Sendiri Sebagai Gubernurl Di Provinsil Aceh, tahun 2017. Dalam 

jurnal ini membahas tentang hak l politik mantan l narapidana dalaml 

mencalonkan diri l sendiri sebagai gubernur l provinsi acehl (Analisis 

Putusanl Mahkamah Konstitusi l Nomor: l50/PUU lXIV/2016) 

berdasarkan l putusan mahkamahl konstitusi nomor l 51/PUUXIV/ll2016, 

pasal 67l ayat (2) lUndang-Undang nomorl 11 tahunl 2006 tentangl 

Pemerintah Acehl dinyatakan secaral bersyarat bertentangan l dengan 

lUndang-Undang Dasarl Negara Republik Indonesia sepanjang l tidak 

 
7 Ahmad Fathi Bahansi, Al-Siyasah al-Jinayah fi Al-Syari’an al-Islamiyah (Dar al 

Arubah), h. 61. 
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dimanai dikecualikan l bagi mantan l narapidana secaral terbuka danl 

jujur kepadal piblik bahwa yang l bersangkutan adalahl mantan 

narapidanal serta Pasall 67 ayatl (2) tersebutl tidak memilikil kekuatan 

hukuml yang mengikatl sepanjang tidak l dimaknai dikecualikan l bagi 

mantanl narapidana secaral terbuka dan l jujur kepadal public bahwa 

yangl bersangkutan adalahl mantan lnarapidana . Namun dalam 

penelitian ini mengkaji lebih mendalam tentang pandangan siyasah 

syar’iyyah  terhadap pencabutan hak politik. 

4. Ahsanul Minan dkk, Perihal Pelaksanaan Hak Politik, tahun 2019. 

Dalam buku ini hanya menjelaskan tentang pelaksanaan hak politik 

terdapat beberapa masalah, kendala dan tantangan didalam 

pelaksanaan hak politik. Letak perbedaannya dengan penelitian ini 

lebih mengkaji secara intensif pencabutan hak politik bagi narapidana. 

5. Nabila Fitri Parinduri, Analisisl Yuridis Peraturanl Komisi Pemilihanl 

Umum Nomorl 20 Tahunl 2018 Tentangl Larangan Mantanl Narapidana 

Korupsil Menjadi Bakall Calon Anggotal Legislatif, tahun l2022. Dalam 

artikel ini membahas tentang banyaknya gagasan l bahwa mantan l 

narapidana korupsi l tidak layak l menduduki jabatan l politik ataul 

jabatan ketatanegaraan. Sebab l pada dasarnyal calon langgota legislatif 

harusl memiliki reputasi l dan rekaml jejak yangl baik sebagai l calon 

langgota legislative. Namun dalam penelitian ini mengkaji landasan 

teologi normatif hak asasi manusia pada term hak politik. 

E.  Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenisl Penelitian yang l digunakan pada penelitian ini l adalah penelitian l 

kuaklitatif pustaka (libraryl research) yakni kajian yang l berfokus pada studi 

literatur secara sistematis maupun normatif yuridis. 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis normatif berdasarkan hukum positif yang 
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diimplementasikan di Indonesia dan pendekatan Teologis yakni hukum Islam 

untuk memberikan perspektif dari segi Hukum Islam. 

3. Sumber Data 

Sumberl data yangl digunakan pada penelitian l ini adalah datal primer 

danl sekunder. Data primerl yang digunakan adalah buku atau jurnal yang l 

fokus mengkaji tentang pencabutan hak politik di Indonesia dalam pemilihan. 

Adapun data sekunder yang akan digunakan pada penelitian adalah literatur-

literatur yang berasal dari jurnal, buku, makalah maupun majalan yang 

berkaitan l dengan pembahasan penelitian l ini. 

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

a. Pengolahanl Datal 

Pengolaha ldata yang lakan digunakan adalah: 

1) lIdentifikasi data yaitul mengumpulkan data dari beberapal literatur 

lkemudian dilakukan interpretasi data untuk menghasilkan data yang 

akurat. 

2) Reduksil data adalahl kegiatan memilihl maupun memilah datal yang 

lrelevan dengan pembahasan l pada penelitian ini. 

3) Editing data adalah pemeriksaan dan evaluasi data yang bersumber 

dari primer maupun sekunder untuk men getahui relevansi data-

data yang digunakan dalam penelitian ini nantinya. 

b. Analisis Data 

Teknikl analisis datal yang akan digunakan pada penelitian l ini adalahl 

analsis data kualitatif l yakni analisis terhadap ldata-data dengan cara 

mengorganisasikan data dan memeilah menjadi l satuan yangl dapat dikelolal 

serta mencari cerita yang dapat l diulas kembali berdasarkan ldata-data 

primer dan sekunder. 
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitan 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuanl pokok pada penelitian ini l adalah untukl mengetahui 

bagaimana pencabutan hak politik di Indonesia perspektif l siyasah lsyar’iyyah. 

lAdapun sub tujuan penelitian l ini ladalah: 

a. Untukl mengetahui konsep pencabutan hak l politik di Indonesia. 

b. Untukl mengetahui pandangan l siyasah lsyar’iyyah terhadap pencabutan 

lhak poltik. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaanl Teoretis 

Secara teoretis penelitian l ini diharapkan akan menjadi sumber 

wawasan intelektual dan rujukan bagi peneliti-peneliti hukum khususnya di 

Indonesia yang akan mengkaji pencabutan hak politik di indonesia. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi para peneliti 

konstitusi. 

2) Dapat menjadi masukan dan sumbangsi pemikiran pada penegakan 

prinsip-prinsip siyasah syar’iyyah atau ketatanegaraan. 

3) Memberikan sumbangsi pemikiran pada hukum yang hidup di 

masyarakat (leaving law) khususnya pada hukum ketatanegaraan. 

 

 

  





 

11 
 

BAB II 

HAK POLITIK 

A. Pengertian Hak Politik 

Negara merupakan organisasi besar yang memiliki unsur secara 

khusus dan ketentuan yang harus dijalankan guna memberikan jaminan 

terhadap rakyatnya. Perdebatan para pemikir dalam aspek kenegaraan terus 

mengalami perkembangan guna tujuan kesejahteraan dan ketenteraman 

rakyat dapat tercapai. Pada perkembangannya, negara hadir dengan sistem 

pemerintahannya yang berbeda-beda namun termasuk dengan adanya 

bentuk dan sistem pemerintahan seperti Monarki, Demokrasi, Tyrani dan 

sebagainya.  

Pada pokoknya, negara hadir untuk menjamin hak-hak warga 

negaranya agar tidak dikurangi atau dihilangkan oleh siapapun. Hal tersebut 

menyebabkan dilahirkannya konsep Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 

sebagai bentuk perhatian dunia terhadap berbagai situasi dan tindakan 

negara yang bisa saja mengurangi eksistensi hak asasi warga negaranya. 

Setelah perjanjian tersebut disetujui pada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang 

kemudian disebut dengan Universal Declaration Human Right 1948 maka 

lahirlah beberapa aturan-aturan penjaminan hak asasi lainnya.8  

Menurut salah satu dokumen yang diterbitkan oleh Perserikatan 

Bangsa-Bangsa menyebutkan bahwa definisi dari Hak Asasi Manusia pada 

pokoknya adalah “human rughts could be generally defined ad those rights 

which are inherent in our nature and whtiout which we cannot live as human 

beings”. Pada konteks ini Hak Asasi Manusia di definsikan sebagaia hak 

fundamental yang bersifat melekat (inherent) secara alami pada manusia dan 

tidak dapat hidup tanpa adanya hak-hak tersebut.9 Selain itu, muatan 

 
8 Adnan Buyung Naustion, dkk., Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi 

Manusia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), h.xv. 
9 H.A Prayitno dan Trubusra Hardiansah, Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi 

Manusia, (Jakarta: Universitas Tri Sakti, 2008), h. 127. 
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mengenai hak-hak asasi manusia juga telah dicatat dalam berbagai belahan 

dunia seperti Inggris, Amerika Serikat dan Perancis.10 

Merujuk pada Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan 

Politik (International Convenant on Civil and Political Rights/ICCPR) 

mengklasifikasikan hak sipil dan politik kedalam dua bagian, yaitu:11  

1. Hak Asasi Absolut (non-derogable rights) yaitu hak asasi yang secara 

mutlak harus ditegakkan dan dihormati dalam keadaan apapun. 

Contoh hak asasi pada term ini seperti hak untuk hidup, hak untuk 

bebas dari Penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari 

penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (hutang), hak bebas 

dari pemidanaan yang berlaku surut, hak atas kebebasan berpikir dan 

sebagainya. 

2. Hak Asasi Boleh Dikurangi (Derogable Rights) yaitu hak asasi yang 

boleh dikurangi pemenuhannya oleh pemerintah atau negara. Seperti 

hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan 

menyatakan pendapat atau berkspresi, hak atas kebebasan berserikat, 

hak untuk mendapatkan dan memberi informasi, hak untuk berpolitik 

dan sebagainya. 

Kebebasan l dari hakl politik dan l sipil mencakupl hak-hakl yang 

memungkinkan l warga negaral ikut berpartisipasi l dalam kehidupan l politik. 

Hakl politik ini meliputi hak l untuk mengambill bagian dari instansi atau 

lpemerintahan, dipilih dalam lpemilihan, memilih pemimpin atau memilih 

dalaml pemilihan umuml secara berkala dengan l dengan sifat suara yang l 

universal dan l setara. Sedangkan hakl sipil merupakan hak l warga negaral (civil 

sociaty) untukl menikmati dan mendapatkan kebebasan l dalam berbagail hal 

kehidupan seperti l hak untukl hidup, memperolehl pendidikan, memiliki harta 

 
10 Tommy Sihotang, Ketika Komandan Didakwa Melanggar Hak Asasi Manusia, 

(Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2009), h. 37. 
11 Muhardi Hasan dan Estika Sari, “Hak Sipil dan Politik”, Demokrasi 4, no. 1 (2005): 

h. 97. 
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benda, hak l untuk berusaha, hak l mengeluarkan pendapatl secara llisan 

maupun ltulisan, kebebasan beragam dan l lain sebagainya.12 

Merujuk pada pandangan Jhon Lock bahwa hak-hak politik mencakup 

hak atas hidup, kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik (life, liberty and 

property). Jhon Luck mengajukan postulat pemikiran yang pada pokoknya 

menyatakan bahwa hak asasi manusia itu merupakan karunia dari Tuhan 

Yang Maha Esa yang melekat pada hidup, kebebasan dankepemilikan yang 

tidak dapat dicabut oleh negara sekalipun. Hak-hak tersebut kemudian 

diserahkan kepada negara melalui teori sosial kontrak (contrac social) untuk 

dijamin perlindungan dan pemenuhannya. Bahkan Jhon Luck 

memperbolehkan masyarakat menurunkan pemimpinnya jika hak-haknya 

tidak dijamin dan dilindungi oleh negara. Hal tersebut dikarenakan bahwa 

menurutnya setiap pactum unions terbentuk karena berdasarkan suara 

mayoritas dan setiap individu memilik hak tidak bisa ditinggalkan yaitu 

hidup (life), kemerdekaan (liberty), dan estate (kepemilikan).13 

Perkembangan hak politik terus mengalami perubahan sejalan l 

dengan tumbuhnyal sistem negaral yang dilembagakan l melalui sistem 

parlamenter. lHak-hak politik l yang berkaitan l dengan pengambilanl keputusan 

diwujudkan l dalam bentukl partisipasi dengan l menyalurkan hak pilihnya 

padal saat pemilihan berlangsung.14 Kemudian Montesquiu menyusun suatu 

sistem pemerintahan yang dapat menjamin hak-hak politik masyarakat. 

Teori ini dibentuk untuk menghindari tindakan kesewenang-wenangan 

penguasa agar hak politik warga negara dapat terjamin yang bernama teori 

Trias Politica. 

Menurut Montesquie dalam bukunya berjudul “L’Esprit des Lois” 

(1748) dengan mengikuti jalan pikiran Jhon Lucke yang membagi kekuasaan 

 
12 Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2010), h. 300-301. 
13 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Sekretariat 

Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), h. 87. 
14 Fuadl Fachruddin, lAgama dan lPendidikan Demokrasi: lPengalaman Muhammadiyah 

ldan Nahdlatul Ulama, (Jakarta: Pustakal Alvabet, l2006), h. 35-l36. 
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kedalam tiga cabang yaitu: 1) kekuasaan legislatif sebagai lembaga 

pembentuk peraturan perundang-undangan; 2) eksekutif sebagai lembaga 

pelaksana peraturan perundang-undangan; 3) yudikatif sebagai lembaga 

yang dibentuk untuk menghakimi atau menegakkan peraturan yang telah 

dibentuk. Teori ini kemudian lebih dikenal dengan teori l pembagian 

kekuasaan l negara modern l yang meliputi tiga fungsi l yakni the legislativel 

function, thel executive orl administrative lfunction, dan lthe judicial lfunction.15 

lHak-Hak Sipill dan Politikl meliputi:16 

1. Hakl hidup; 

2. Hakl bebas dari l penyiksaan dan l perlakuan tidak l manusiawi; 

3. Hakl bebas dari l perbudakan dan l kerja lpaksa; 

4. Hakl atas kebebasan l dan keamanan l pribadi; 

5. Hakl atas kebebasan l bergerak dan l berpidah; 

6. Hakl atas pengakuan l dan perlakuanl yang samal dihadapan hkum; 

7. Hakl untuk bebasl berfikir, keyakinan dan l beragama; 

8. Hakl untuk bebasl berpendapat dan l berekspresi; 

9. Hakl untuk berkumpull dan lberserikat; 

10. Hakl untuk turutl serta dalaml pemerintahan. 

B. Sejarah dan Instrumen Hak Politik 

Hakl Asasi Manusial berawal dari teori l Hak Kodratil (natural lrights 

theory) yang bermula dari l teori hukum kodrati l (natural law theory) yang 

pernah di tulis oleh para filsuf baik sejak masa Yunani Kuno hingga masa 

Modern seperti Thomas Aquinas. Pemikiran Jhon Locke tentang l hukum 

kodratil menjadi landasan l kemunculan revolusi l di lInggris, Amerika Serikatl 

dan Perancisl sekitar abadl ke-17l dan l18.17 

 
15 Jimlyl Asshiddiqie, lPengantar Ilmu lHukum Tata lNegara, h. 13. 
16 Institutle for lCriminal Justice lReform, Mengenal Konvensi lInternasional Hak lSipil 

dan lPolitik (2012). 
17 Mohammadl Ryan lBakry, Implementasi lHak Asasi lManusia dalam lKonsep Good 

lGovernance di l Indonesia, (Jakarta: Fak. Hukum lUniversitas Indonesia, 2010), h. l26. 
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Karell Vasak mengemukakakn suatu l model perkembangan l Hak Asasil 

Manusia kedalam tiga lgenerasi, yakni:18 

Generasi lPertama, hak asasil manusia “lklasik” mewakili lhak-hak sipill 

dan lpolitik. Hak-hakl ini muncull karena adanya tuntutan untuk l melepaskan 

diril dari kekuasaan l absolutisme negaral dan kekuatan l sosial lainnya. 

Pemikiranl mengenai konsepsi l hak asasil manusia sudahl berlangsung lamal 

sejak eral englightenment di Eropal kemudian berkembang l pesat saatl 

dikodifikasi menjadi l dokumen-dokumenl hukum internasionall yang lresmi.19 

Puncaknyal ditandai dengan l adanya peristiwa penandatanganan l 

naskah Universall Declaration of l Human Rightsl oleh negaral pihak 

Perserikatan l Bangsa-Bangsal pada Tahunl 1948 setelahl sebelumnya pernahl 

muncul dokumen l lain untukl melindungi lhak-hak sipill dan politik l seperti ldi 

Inggris (Magnal Charta and Billl of lRights), Amerika Serikatl (Declaration of l 

Independence), danl Perancis (Declarationl of Rightsl of Manl and ofl the 

lCitizens). 

Generasi Kedua,20 pada konsep ini dicetus konsep hak l asasi manusial 

yang menjami pemenuhan l kebutuhan untuk l memajukan aspek ekonomi, 

sosiall dan lkebudayaan, termasuk hak l atas lpendidikan, hak untuk l 

menentukan statusl politik, hakl untuk menikmatil ragam penemuan l ilmiah 

dan lainnya. 

Puncakl dari perkembangan l hak asasil manusia generasil kedua 

ditandail dengan penandatanganan l International Convenant l on Economi 

lSocial and Culturall Rights padal tahun l1966. 

Padal tahun 1986l muncul konsepl hak asasil manusia yangl baru yaitul 

mengenai hak l untuk pembangunan l atau rightsl to ldevelopment. Hak atasl dan 

untukl pembangunan inil mencakup persamaan l hak ataul kesempatan untuk l 

 
18 Muhardil Hasan danl Estika lSari, “Hak Sipil l dan lPolitik”, h.96. 
19Konsep dasar hakl asasi manusial generasi pertamal ini mencakupl integritas 

lmanusia, kebutuhan dasar l manusia, danl prinsip kebebasanl sipil danl politik. 
20 Hak Asasil Manusia generasil kedua padal dasarnya mengajukanl tuntutan 

persamaanl sosial yangl sering disebut sebagail “hak-hakl positifi” karena pemenuhan l hak-hakl 
membutuhkan peranl aktif lnegara. 
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maju yangl berlaku bagil segala bangsal dan termasuk l hak setiapl orang yangl 

hidup sebagai l bagian daril kehidupan bangsal tersebut. hak l untuk 

pembangunan l ini diantaranya hak partisipasi, hak l menikmati hasil, hak 

menikmati hasil perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan, 

kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja dan sebagainya. Konsep 

ini yang kemudian disebut dengan konsepsi hak asasi manusia generasi 

ketiga. 

Hak asasi manusia pada generasi pertama ini meliputi: 

1. Hak untuk menentukan nasib 

2. Hak untuk hidup 

3. Hak untuk tidak dihukum mati 

4. Hak untuk tidak disiksa 

5. Hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang 

6. Hakl untuk peradilan l yang ladil, independen, dan l tidak berpihak 

7. Hak untuk berekspresi atau menyampaikan pendapat 

8. Hakl untuk berkumpull dan lberserikat 

9. Hakl untuk mendapatkan l persamaan perlakuan l dihadapan hukum 

10. Hhak untukl memilih danl dipilih. 

Menurutl Cees Flinterman l bahwa hak asasi l manusia generasi l pertana 

ini didasarkan padal konsep dasar hak l asasi manusial yaitu untukl 

menlindungi individu dari l tindakan lsewenang-wenang lnegara. Sehingga hakl 

asasi manusial generasi perama menjadim individu l untuk lmelaksanakan 

kebebasan pribadi l (personal lfreedom) sebagai realsiasi hak l asasi lindividu.21 

Padal awalnya, persoalan l yang menjadil perbedaan mendasar adalahl 

terkait batasan bagi l penguasa dan greja yang l masing-masingl saling 

mengklaim sebagai l pemilik kekuasaan l mutlak yangl keseluruhan perintahnya 

ahrus dituruti. Sebagaimana yang pernah terjadi pada abad 10 M ketika 

terjadi perebutan kekuasaan antara l Paus Gregoriusl VII dengan Kaisar l 

Heinrich IVl dari Sashen yang l berkahir pada tahun l 1122. Perebutan 
 

21 Mohammad Ryan Bakry, Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Konsep Good 
Governance di Indonesia, h. 43. 
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kekuasaan ini l melahirkan konsep yang disebut dengan lthe rule of l law untukl 

menggantikan thel rule ofl man yakni pemerintahan yang l mengacu pada 

Kaisar atau Paus.22  

Hakl pilih universall dan kesetaraan l politik berartil semua pemilihl 

memiliki kesempatan l yang saka untuk l terlibat dalaml proses lpemilu, 

membangun refrensi l politik melaluil akses tidak l terbatas, keberagaman 

sumberl medial independenl menyalurkan referensi l melaluil pemungutan 

suaral danl penghitungan l suara secaral lsama. Negaral modern saatl ini mulail 

mengakui adanyal hak memilihl yang dimilikil oleh seluruhl warga negaral 

dengan alasan l seperti dikemukakan l oleh lA. Appadorai yaitul sebagai 

lberikut:23 

1. Itl is al personal injusticel to witholdl from anyl one, unlessl from thel 

prevention of l greater levils, the ordinary l privilage of havingl his voicel 

reckoned inl the disposall of affairsl in wich hel has thel same interestl as 

lother lpeople; 

2. lPolitical equalityl isl a basicl principlel ofl democracy; any l forml lof 

restricted franchisel necessarilyl infringesl the principlel ofl lequality 

between individualsl inl somel degree; 

3. Ifl thel rightl to votel isl deniedl to lsome, theirl linterests may bel overloadedl 

lby the lLegislature; 

lMenurut lICCPR, perwujudan l dari hakl politik l yaitul dengan: 

1. Kebebasan l lberekspresi, berpendapatl serta aksesl kepadal linformasi; 

2. Hakl berpartisipasi l dalm kehiduapn lbudaya; 

3. Hakl berpartisipasi dalam kehidupan l publik dan l politik; 

Perwujudanl hak politik l menurut Hakl Asasi Manusial Internasional 

(Universall Declaration of l Human lRight) pada Pasal l19, 20 danl 21; 

lPasal 19: 

 
22 Wignjosoebroto, Hak Asasi Manusia, h. 2. 
23 Janadjir lM Gaffar, Demokrasil dan Pemilu dil Indonesia, (Jakartal: Konstitusi lPress, 

2013), h. l42. 
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“Setiapl orang berhak l atas kebebasan l memunyai dan l mengeluarkan 

lpendapat; dalam hall ini termasuk l kebebasan  lmemunyai 

pendapat- pendapatl dengan tidak l mendapat  lgangguan, dan untukl 

mencari, menerimal dan menyampaikan l  keterangan-keteranganl dan 

lpendapat- pendapat dengan l cara  apapunl juga danl dengan tidak l 

memandang batas-batas.” 

lPasal 20: 

1. Setiapl orang memunyail hak atasl kebebasan berkumpull dan 

mengadakan l rapat dengan l tidak mendapatl gangguan; 

2. Tidakl seorangpun dapatl dipaksa memasuki l salah satul 

perkumpulan; 

lPasal 21: 

1. Setiapl orang berhak l turut sertal dalam pemerintahan l negerinya 

lsendiri, baik langsung l maupun dengan l perantara lwakil-wakil 

yangl dipilih dengan l lbebas; 

2. Setiapl orangl berhakl atas kesempatan l yangl samal untuk diangkatl 

ldalam jabatan l pemerintahan lnegerinya; 

Pada Konvensil Internasional Hak l Sipil dan l Politik (Internationall 

Convenant onl Civil andl Political lRights) menyebutkan dalam Pasal l19, 21 danl 

25: 

lPasal l19: 

1. Setiapl orang memunyail hak untukl memunyai pendapatl tanpa 

mendapatl gangguan; 

2. Setiapl orang memunyail hak akan l kebebasan lmenyatakan 

pendapat; hak l ini mencakupl kebebasan luntuk mencari, menerimal 

dan menyampaikan l keterangan dan l gagasan- gagasan l apapun, 

tanpal memandang lbatas-batas baik l secara llisan, melalui tulisan l 

ataupun lpercetakan, dalam bentuk l seni, ataul melalui medial lain 

lmenurut pilihannya.; 

lPasal 21: 
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“Hakl untuk berkumpull dalam kedamaian l harus ldiakui. Tidak adal 

pembasan yang l boleh dikenakanl pada pelaksanaan l hak inil selain 

pembatasan l yang ditentukan l sesuai dengan l undang-undangl dan yangl 

dalam suatul masyarakat demokratis l perlu demil kepentingan 

kemananl nasional dan l keselamatan lumum, ketertiban umuml (order 

lpublic), perlindungan kesehatan l masyarakat dan l kesusilaan ataul 

perlindungan atasl hak-hakl dan lkebebasan-kebebasan orang l lain.” 

lPasal 25: 

“Setiapl warga negaral memunyai hak l dan kesempatan l tanpa, 

perbedaanl yang disebutl dalam Pasall 2 danl tanpa pembatasan l yang 

ltidak layak: 

a) Untukl mengambil bagianl dalam penyelenggaraan l urusan- 

urusanl umum, langsungl maupun melaluil wakil-wakill yang 

ldipilih secara lbebas; 

b) Untukl memberikan suaral dan dipilihl dalam lpemilihan- 

pemilihan berkalal yang jujurl berdasarkan hak l pilih yangl 

bersifat umuml dan sederajatl dan harusl diselenggarakan 

denganl pemungutan suaral secara lrahasia, yang menjaminl 

pernyataan kehendak l bebas daril para lpemilih; 

c) Untukl memasuki jabatan l pemerintahan dil bawah persyaratan l 

umum yangl sama di lnegaranya. 

Berlakunyal dokumen-dokumenl internasional tentang l hak politik l 

haruslah lselaras, serasi dan l seimbang sertal memperoleh dukungan l dan 

tatananl (embeded) dalaml budaya lbangsa-bangsa. Sejalan l dengan litu, sebagai 

tindak l lanjut daril dikeluarkannya Deklarasi l Wina, Indonesial mulai 

membentukl Komisi Nasionall Hak Asasil Manusia (KOMASl HAM) tanggall 7 

Desemberl 1993. lPANTAP-HAM bersamal dengan KOMNASl HAM memulail 

program pembuatan l Rencana Aksil Nasional (RANl-HAM) padal awal l1994. 

Pemenuhanl HAM dil Indonesia terintegrasil dalam kehidupan l 

bernegara seperti l sosial, lbudaya, ekonomi, hak l sipil, dan l politik. Rancanganl 
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peraturan yangl berdimensi HAMl membutuhkan konsepl yang terintegrasil 

antar eksekuti lf dan llegislatif. Salah satul upaya yangl dilakukan untuk l 

mewujudkan hall tersebut adalahl dengan membentuk l peraturanl perundang-

undangan l yang disusunl melalui instrumen l perencanaan lpenyusunan 

undang-undangl atau Programl Legislasi Nasionall (Prolegnas), yang l pelaksana 

ldari pihak Pemerintahnyal dilakukan olehl Badan Pembinaan l Hukum 

lNasional (BPHN).24 

Perwujudanl hak politik l dalam UUDl 1945 terdapatl dalam Pasall 28, 

lyaitu: 

“Kemerdekaan l berserikat, lberekumpul, mengeluarkan pikiran l dengan 

llisan dan tulisan l dan sebagainyal ditetapkan dengan l undang-lundang.” 

lUndang-Undang Nomorl 39 Tahunl 1999 pengaturan l 

mengenaiperwujudan hak politik l diatur dalaml Pasal l23, 24 danl 25. 

lPasal 23l 

1. Setiapl orangl bebasl untuk memilihl danl memunyail keyakinan 

lpolitiknya; 

2. lSetiap orang l bebasl untuk lmemunyai, mengeluarkan l danl 

menyebarluaskan pendapatl sesuail hatil nuraninya, secaral lisanl 

ldan/atau tulisan l melaluil medial cetak maupunl elektronik l denganl 

memperhatikan lnilai-nilail lagama, kesusilaan, lketertiban, 

kepentingan lumum, dan keutuhanl bangsa. 

lPasal 25: 

“Setiapl orang berhak l untukl menyampaikan pendapatl di mukal umum, 

termasukl hak untukl mogok sesuail dengan ketentuan l peraturan 

lperundang-undangan.” 

C. Perlindungan Hak Politik 

 Setiapl warga negaral memiliki hak l yang wajib untuk dipenuhi l dan 

dilindungil oleh lnegara. Sehingga sebuah kewajiban mutlak bagi negara untuk 

memberikan jaminan terhadap hak setiap warga negaranya baik dalam 
 

24 Candral Perbawati, “Dimensil Hak Asasil Mnausia dalam Pembangunan l Hukum 
lNasional Negara Hukum l Kesejahteraan”, Seril Monograf I, no. 1 (2013): h. 93. 
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bentuk apapun. Melihar ruang lingkup konsepsi politik yang dinukil oleh 

Miriam Budiradjo terdapat beberapa kegiatan pokok l politik yakni; 1) lnegara; 

2) kekuasaan l (power); pengambilan l keputusan (ldecisionmaking); 4) 

lkebijaksanaan (policy); pembagian l (distribution) ataul alokasi (lallocation).25 

 Hak politik sederhananya dapat didefinisikan sebagai l segala sesuatul 

yang menyangkutl poltik yang dapatl dituntut olehl warganegaranya untuk 

dipenuhi oleh negara. Maka dapat dipahami l bahwa hak l (entittlement) dalaml 

konteks hak l politik adalahl menyangkut segalal bidang politik l yang menjadil 

hak wargal negara dimanal negara berkewajiban l memenuhinya.  

Jaminanl hak politik l warga negaral dalam hukuml nasional berpuncak l pada 

konstitusi tertulis l Republik Indonesial yakni lUndang-undang Dasarl Tahun 

l1945. Sejarah perlindungan l hak politik l warga negaral Indonesia mengalami l 

pasang surutl semenjak ordel lama, ordel baru dan l kembali bangkitl ketika 

memasukil masa ordel reformasi. Perlindungan l hak politik l dalam UUDl Tahul 

1945 pascal Amandemenl diaturl dalam pasall 27l ayatl (1), pasall 28l D ayatl (l3) 

danl pasal 28l lE ayatl (3) sebagaimanal berbunyil sebagail berikut:26 

 lPertama, pasal l27 ayatl (1). Pasall inil menyatakanl bahwa : segalal 

wargal negara bersamaan l kedudukannyal dalam hukuml danl pemerintahanl 

dan wajibl menjunjungl hukuml dan pemerintahan l itul denganl tidak adal 

lkecualinya. Bunyi l pasal 27l diatasl menegaskan l bahwa segalal wargal negaral 

dijamin kesetaraan l kedudukannya dalaml hukum dan l pemerintahan dengan l 

tanpa lterkecuali. Rumusan tersebutl dengan jelasl menyatakan bahwal 

konstitusi kital mengakui prinsipl equality beforel the lawl atau persamaan l 

kedudukan dihadapan l hukum. Implikasi l yuridis dari l pasal l27 ini tidak l hanya 

lmenempatkan kedudukan warga l negara dalaml hak yangl sama dihadapan l 

hukum dan l pemerintahan, tetapi l juga mengemban l kewajiban yang l setara 

luntuk menjunjung hukuml dan pemerintahanl itu dengan l sebaik-lbaiknya. 

 
 25 Miriaml Budiardjo, lDasar-Dasar lIlmu Politik, (Jakartal: Gramedia, l1998), h. 8. 
 26 Republik lIndonesia, Undang-Undangl Dasar Negaral Kesatuan lRepublik Indonesia 
lTahun 1945. 
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 lKedua, pasal 28l UUD Tahun l 1945. Pasall 28 menyatakan l bahwa : 

lKemerdekaan berserikat dan l berkumpul, mengeluarkan l pikiran dengan l lisan 

ldan tulisan dan l sebagainnya, ditetapkan dengan lundang-undang. Bunyil pasal 

l28 UUDl Tahun 1945l inil sepintas terlihatl bahwal kebebasan l berserikat dan l 

berkumpull dijaminl secara ekspilsitl dalaml undang-lundang. Akan l tetapil 

pendapat Jimlyl Asshiddiqiel adalah bahwal pasall 28l ini samal sekalil bukanlahl 

jaminan hak l asasi manusial sepertil yang seharusnyal menjadil muatan 

lkonstitusi negaral demokrasi.  

 Akhirl bunyil pasall 28 menyatakan l bahwal hakl berserikat itul 

ditetapkan l denganl undang-lundang. Berartil denganl demikian, bisal diartikanl 

bahwal jaminan itul barul akanl ada setelahl ditetapkan l denganl undang-

lundang. Karenal litu, sebenarnya ketentuanl aslil pasall 28 UUDl Tahunl 1945 itul 

bukanlahl rumusan hakl asasi manusial sepertil umumnya ldipahami.27 

Ternyatal setelah ditelusuri l lebihl llanjut, pada waktul diperdebatkan l dalaml 

sidang-sidangl BPUPKIl pada bulanl julil l1945, rumusan aslil pasall 28l UUD 

1945l inil bermulal dari usull Mohammad Hattal danl Mohammad Yamin l yangl 

menghendakil agar ketentuan l hakl lberserikat, berkumpul dan l mengeluarkan l 

pendapatl dapat dijamin l dalaml rangkal undang-undangl dasarl yangl sedang 

ldisusun.28 Akan tetapil ide Hattal dan Mohammad Yamin l ditolak dengan l tegas 

olehl Soepomo dan l Soekarno karenal dianggap berbaul individualisme dan l 

liberalisme. lIde-ide tentang perlindungan l hak asasi manusia yang lazim l 

berkembang dil negara-negaral demokrasi liberall biasa dituangkan l dalam 

ljaminan konstitusi, dinilai l tidak selaras dengan tujuan negara kekeluargaan l 

yang diusung l oleh lSoepomo. Karena litu, sebagai bentuk kompromi l maka 

disepakatilah rumusan l sebagaimana yang l tertuang dalaml Pasal 28l aquo. 

 Ketigal Pasal 28l ayatl (3) yangl menyatakan l lbahwa : Setiap wargal 

negaral berhakl memperoleh kesempatan l yangl samal dalam lpemerintahan. 

 
 27 Jimlyl Ashiddiqie, Kemerdekaanl Berserikat, lPembubaran Partai lPolitik dan 
lMahkamah Konstitusi, (Jakartal: Sekretariat Jenderal Mahkamah l Konstitusi l2005), h. 8. 
 28 Jimlyl lAshiddiqie, Gagasan Kedaulatanl Rakyatl dalaml Konstitusi danl 
lPelaksanaannya di l Indonesia, lJakarta: Ichtiarl Barul Van lHoeve, l1997), h. l88-91. 



23 
 

 
 

Bunyil pasall ini menyatakan l denganl tegasl bahwa aksesl publikl kepadal 

pemerintahan seperti l hakl memperoleh perlakuan l dan pelayanan l publik 

kepadal pemerintahan l adalahl hak setiapl wargal negaral Indonesia. Dengan l 

ketentuan l pasall 28D ayatl (3) inil setiapl orangl memiliki hak l yangl samal dalam 

pemerintahan l sepertil hak memperolehl perlakuanl yangl sama dalaml 

pemerintahan l sepertil hak memperolehl perlakuan l danl pelayanan publik l 

yangl samal dalam lpemerintahan, termasuk l pulal hak untukl menduduki 

jabatanl publik dengan l memenuhi persyaratan l yang telahl ditentukan olehl 

undang-lundang.  

 Terakhirl pasal 28l E ayatl (3) yangl menyatakan lbahwa : setiap orang l 

berhak atasl kebebasan lberserikat, berkumpul dan l mengeluarkan lpendapat. 

Sepintas bunyi l pasal inil sama dengan l rumusan pasall 28 yangl menyatakan 

bahwal kemerdekaan berserikatl dan lberkumpul, mengeluarkan lpikiran 

dengan lisan l dan tulisan l dan lsebagainya, ditetapkan dengan l undang-lundang. 

Bunyi pasall 28 inil sebagaimana dijelaskan l Jimly Asshiddiqiel bukanlah 

jaminanl hak asasil manusia dalaml konstitusi, karenal perlindungannya 

ditentukan l lebih lanjutl dalam lundang-undang. Sedangkan l bunyi pasall 28E 

ayatl (3) dengan l tegas menjamin l hak lberserikat, berkumpul ldan 

mengeluarkan lpendapat. 

 Denganl demikian, menurutl Jimly perlindungan l hak berserikatl dan 

berkumpull telah ditetapkan l menjadi hak l asasi yangl dilindungi olehl pasal 

l28E ayat (l3). Semestinya pasall 28 dihapuskan l karena bertentangan l dengan 

pasall 28E ayatl (3). Dengan l demikian konsepsil hak berserikatl warganegara 

yangl diatur dalaml bab Xl UUD NRIl tahun 1945l amandemen, haruslahl 

dipahami dalaml kerangka pasall 28E ayatl (3) danl bukan dalaml kerangka 

pasall 28. Hall ini karenal kemerdekaan lberserikat, berkumpul ldan 

mengeluarkan lpendapat, baik secaral lisan danl tulisan, memang l telah ldijamin 

oleh UUDl 1945, mekipunl ketentuan pelaksanaannyal memang diaturl lebih 

llanjut dalam lundang-undang. 

D. Bentuk-Bentuk Hak Politik 
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 Perlindungan l hakl asasil manusia menguatl pasca disahkannyal 

lUndang-Undang Nomorl 39l Tahunl 1999 tentangl Hakl Asasi Mnausia. Pascal 

lmasa-masa represifl danl pembungkaman l hukum padal masal ordel baru, 

gerakan l penegakan l HAMl mengalir derasl ketikal pintul reformasi 1998l 

lterbuka. Lahirlahl kemudian lundang-undangl HAMl ini dimanal salahl satul yang 

dijaminl adalahl hakl politik. Perlindungan l hakl politik dalaml undang-undangl 

inil meskipun banyak l lkekurangan, namun l diharapkan bisal memperkuatl hakl 

politik rakyatl ditengahl ketidak adilan l politik yang l telahl lamal mengakar. 

Dalaml hakl politik lini, hak l politik wargal negaral diaturl dalam babl hakl turut 

sertal dalaml pemerintahan, yakni l diaturl dalaml pasal 43l ayatl (1l), (2) danl (3) 

lserta pasal 44l yang berbunyil sebagai berikut:29 

1) Setiapl warga negaral berhak untukl dipilih dan l memilihl dalam 
lpemilihan umuml berdasarkan l persamaan hak l melaluil pemungutan 
suaral yangl llangsung, umum, lbebas, lrahasia, ljujur, dan adill sesuail 
ldengan ketentuan peraturan l lperundang-lundangan. 

2) Setiapl wargal negara berhakl turutl sertal dalam pemerintahan l denganl 
langsung ataul denganl perantaraanl wakil yang l dipilihnyal denganl 
bebas, menurutl caral yangl ditentukan dalaml peraturanl perundang-
lundangan. 

3) Setiapl wargal negaral dapat diangkatl dalaml setiapl jabatan 
lpemerintahan. 

lPasal 44l 

 Setiapl orangl baikl sendiri maupunl lbersama-sama berhak l mengajukanl 
lpendapat, permohonan, lpengaduan, dan l ataul usulan lkepada 
pemerintahl dalaml rangka pelaksanaan l yangl lbersih, efektif, ldan 
lefisien, baik l dengan lisanl maupun dengan l tulisan sesuai l dengan 
lketentuan peraturan lperundang-undangan.  

 Daril semua perlindungan l hak politikl sebagaimana yang l telah dibahasl 

diatas, makal secara lgeneral, hak politik l yang dilindungi l instrumen hukuml 

nasional bahkan l hukum internasionall mencakup lhak-hak sebagail berikut: 

1. Hakl masyarakat untuk l memilih danl dipilih dalaml pemilihan lumum. 

2. Hakl untuk turutl serta dalaml pemerintahan dengan l langsung ataul 

dengan perantaraan l wakil yangl dipilihnya. 

 
 29 Republik lIndonesia, Undang-lUndang Hak lAsasi Manusia lNo. 39 lTahun 1999. 
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3. Hakl untuk mengajukan l pendapat, lpermohonan, pengaduan, dan l atau 

usulanl kepada pemerintahl baik dengan l lisan maupunl dengan ltulisan. 

4. Hakl untuk dudukl dan diangkatl dalam setiapl jabatan publik l di dalaml 

pemerintahan. 

 Hakl yang pertamal yakni untuk l memilih danl dipilih dalaml pemilihan 

umuml tercermin dalaml bentuk partisipasi l masyarkat untuk l ikut 

memberikan l suara dalaml pemilihanl lumum. Khusus hak l politik l untukl dipilih 

merupakanl ranahl politikl praktis dimanal ljabatan-jabatanl politik yangl 

tersedial antaral lain : jabatan l presidenl danl wakil presiden l yangl 

pemilihannyal berdasarkan lUndang-Undangl Nomorl 48 tahunl 2008l tentangl 

pemilihan umuml presidenl danl wakil lpresiden. Jabatan l lgubernur, bupati dan l 

walikotal beserta lmasing-masingl wakilnyal yang diaturl dalaml lundang-

undang Nomorl 3l2 tahunl 2004 sebagaimanal telahl direvisil melalui lUndang-

Undangl Nomorl 12 tahunl 2008l tentangl pemerintahan lDaerah. Terakhirl 

jabatanl anggota lDPR, DPDl danl DPRD lProvinsi, kabupaten l danl walikota yang l 

peraturannyal diaturl dalam lUndang-Undangl Nomorl 10l tahun 2008l tentangl 

pemilihanl umum anggotal dewanl perwakilanl rakyat, dewan l perwakilanl 

daerahl dan dewan l perwakilanl rakyatl daerah. Hak l yangl kedual yakni hak l 

untukl turutl serta dalaml pemerintahan l langsungl atau dengan l perantaraanl 

wakill yang ldipilihnya. Hak l politikl masyarakat padal dasarnyal lluas, namun 

kondisil yangl dipahamil masyarakat sekarang l hakl politikl justru direduksil 

hanyal padal saat pemilihan l umuml lsaja. Padahal pemilihan l umuml hanyalahl 

mekanisme untuk l memilihl wakill rakyat danl merupakanl salahl satu daril 

sekian l hakl politik yang l bisal dil charge lmasyarakat. Terkaitl hakl yang kedual 

inil lmisalnya, masyarakat bisal turutl sertal dalam pemerintahan l secaral 

llangsung. Secara tidakl langsungl telahl dilakukan dengan l memilihl wakill 

rakyat melaluil lpemilu.30 

 Partisipasil masyarakatl secaral langsung misalnyal dalaml lhal 

memberikan aspirasil danl lmasukan-masukan terkaitl lkerja-kerjal DPR dalaml 
 

 30 Guguml Ridho, “Hakl Mantan Narapidanal untuk Dipilihl dalam Pemilihanl Umum 
lKepala Daerah”, Skripsi (Fak. Hukuml Universitas lIndonesia: Depok, l2012): h. l40. 
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pembuatan l lperundang-undangan. Pemberian l masukan-masukanl dari 

masyarakatl sangat penting l bagi subtstansi l produkl DPR. Hall inil karenal 

nantinya produk l lundang- undangl itu akanl berdampakl secaral luas kepadal 

kehidupan l lmasyarakat. Selain itu l jugal padal dasarnya masyarakatl punyal hakl 

untuk mengawasi l kerjal lDPR selaku wakill yangl merekal berikan amanahl 

jabatanl lparlemen. Sifat lrapat-rapatl DPRl pada dasarnyal terbuka, lkecuali 

rapat memangl ditentukan ltertutup. Hanya sajal persoalan publikasi l dan 

penguatan l animo masyarakatl mendukung aspirasi yang l belum berhasill 

dijalankan DPRl sehingga masyarakatl seakan tidak l tahu kalau merekal 

memiliki lhak. 

 lBentuk hak politik l yang ketigal adalah hak l mengajukan lpendapat, 

permohonan, lpengaduan, dan ataul usulan kepadal pemerintah baik l dengan 

lisan l maupun dengan l tulisan. Bentuk l yang ketigal ini adalahl bentuk saluran l 

aspirasi masyarakatl secara langsung l kepada lpemerintah. Saluran aspirasi l 

terkait pengaduan l atas pelayanan l publik yangl kurang memuaskan l bisa 

diajukan l kepada lembagal pemerintah, termasukpun l kepada lembagal yang 

secaral khusus menangani l pelanggaran adminitrasi pelayanan l publik yangl 

dikenal dengan l sebutan Ombudsman l Republik lIndonesia.  

 Bentukl hak politik l yang keempatl yakni hak l untuk dudukl dan 

diangkatl dalam setiapl jabatan publik l di dalaml pemerintahan. Hak l atas 

jabatanl publikl di dalaml lpemerintahan. Hak atas l jabatanl publikl adalah milikl 

lmasyarakat. Sangatl logis bahwal hakl untukl menduduki jabatan l publikl wajibl 

dilindungi karenal hakl inil salah satul yangl menjamin keberlanjutan l negaral 

ldemokrasi. Pos jabatanl yangl berhak dil isil masyarakatl terdapat cukupl 

lbanyak.31 Setidaknyal terdapat 34l jabatan publik l yang disebutkanl dalam 

lkonstitusi. Ke- 34l jabatan itul adalah tiadal lain dan l tiada bukan l merupakan 

lhak masyarakatlah untuk l mengisinya. 

E. Pengaturan Pidana Pencabutan Hak Politik 

1. Menurutl Hukum Positifl 
 

 31 Guguml Ridho, “Hakl Mantan Narapidanal untuk Dipilihl dalam Pemilihanl Umum 
lKepala Daerah”, lh. 41. 
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 lUndang-Undang Dasarl 1945 menegaskan l bahwa Negaral Republik 

Indonesial adalah negaral yang berdasarkan l atas hukuml (rechstaat). Idealnya 

sebagail negara lhukum, Indonesia menganutl sistem kedaulatan l hukum ataul 

supremasi hukum yaitul hukum mempunyail kekuasaan yang l tertinggi dalaml 

negara.32 Dalam hall ini, putusan l pengadilan merupakan l tonggak yang l 

penting bagi l cerminan lkeadilan, termasuk putusan l pengadilan yangberupal 

penjatuhan pidanal dan lpemidanaan. Lahirnya penjatuhan l pidana dan l 

pemidanaan bukan l muncul begitul saja, melainkan l melalui prosesl peradilan. 

Sepertil yang dikutipl oleh Bambang l Waluyo, lG.P. Hoefnagelesl mengatakan 

bahwal sanksi dalaml hukum pidanal adalah semual reaksi terhadapl 

pelanggaran hukuml yang ditentukan l undang- undangl dimulai daril 

penahanan tersangkal dan penuntutan l terdakwa sampai l pada lpenjatuhan 

vonis olehl hakim.33 

 lHukum pidana Indonesial telah memberikan l dasar yuridisl untuk 

melakukan l pencabutan hak l tertentu sebagai l bentuk pidanal tambahan. 

Pencabutan l hak tertentul itu salahl satunya berupal pencabutan hak l 

menduduki jabatan l publik, hall ini dilakukan l agar memberikan l perlindungan 

kepadal masyarakat dari l perilaku pejabatl yang lmenyimpang. Dalam 

penjatuhanl sanksi pidanal ada dual bentuk sanksi l yang diaturl dalam lKUHP, 

yaitu: 

a. Pidan Pokokl 

 Pidanal pokok adalahl pidana yangl dapat dijatuhkan l tersendiri olehl 

hakim, yangl bersifat imperatifl yang terdiri l dari pidanal mati, pidanal penjara, 

pidanal kurungan, pidanal denda danl pidana ltutupan. 

b. Pidana Tambahan l 

 Pidanal tambahan menurutl Andi Hamzahl adalah pidanal yang hanyal 

dapat dijatuhkan l disamping pidana lpokok. Jenis pidanal tambahan yaitul 

pencabutan beberapal hak ltertentu, pengumuman putuan lhakim. 

 
 32 Bambangl Waluyo, Pidanla dan lPemidanaan, (Jakarta: Sinarl Grafika, l2004), h. l33.  

 33 Teguhl Prasetyo, Kriminalisasil dalam Hukuml Pidana, (Bandungl: Nusa lMedia, 
2010), h. l79. 
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 Dalaml pengaturan pencabutan l hak-lhak, itu diaturl dalam Pasall 10 

Kitabl Undang-Undangl Hukum Pidanal (KUHP), makal ada beberapal jenis 

Pidanal tambahan terdiri l atas; 1) Pencabutan l hak-hakl tertentu; 2) 

lPerampasan barang-barangl tertentu; 3) Pengumuman l putusan lhakim.34 

1. Pencabutanl hak-hakl tertentu jugal diatur sebagaiman yang tercantum l 

dalam Pasall 35 lKUHP, yaitu:35 

a) Hakl memegang jabatan l pada umumnyal atau jabatan l tertentu 

b) Hakl memasuki angkatan l bersenjata 

c) Hakl memilih danl dipilih dalaml pemilihan yang l diadakan berdasarkan l 

aturan-aturanl umum. 

d) Hakl menjadi penasehatl (roadmans), ataul pengurus menurutl hukum 

(gerechtelijkl bewindvperder), hakl menjadi lwali, wali lpengawas, 

penga,pu atau pengampul pengawas, terhadapl orang yangl bukan 

lanaknya sendiri. 

e) lHak menjalankan pencaharian l (beroep) yangl tertentu.  

2. Perampasanl barang tertentul diatur dalaml Pasall 39l KUHP, lyaitu: 

a.) Barangl kepunyaan si l terhukum yangl di peroleh kejahtan atau yang 

denganl sengaja telahl di pakainya untuk melakukan l kejahatan,bolehl 

dirampah 

b) Dalaml menjatuhkan hukuman l karena melakukan l kejahatan tidak l 

dengan sengajal atau karenal melakukan pelanggaran l dapat jugal 

dijatuhankan perampasan, tetapi l dalam hall hal yangl telah ditentukan l 

oleh lundang- undang  

c) Hukumanl perampasan itul dapat jugal dijautuhkan atas orang l yang 

bersalahl yang olehl hakim diserahkan l kepada lpemerintah, tetapi 

lhanyalah barang yangl di sita   

3. Pengumumanl Putusan Hakiml 

 Hukumanl tambahan inil dimaksudkan untuk l mengumumkanl kepada 

khalayak l ramail (umuml) agar dengan l demikian l masyarakatl umum lebihl 
 

 34 Andil Hamzah, lKUHP & lKUHAP, (Jakarta: lRineka Cipta, l2011), h. l6. 
 35 Andil Hamzah, lKUHP & KUHAP¸lh. 19. 
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lberhati-hatil terhadap sil lterhukum. Biasanyal ditentukan olehl hakiml dala 

suratl kabarl yangl sama, ataul berapal kali, yangl semuanyal atasl biaya sil 

lterhukum.36 lCara – cara menjalankan l pengumumanl putusanl hakim dimuatl 

ldalam putusanl (Pasal 43l KUHP). 

 Katal tertentu dalaml pencabutan hak l berarti pencabutan l itu tidak l 

dapat dilakukan l terhadap semual hak, hanyal hak tertentul saja yangl bisa 

ldicabut. Apabila semual hak yangl dicabut, akan l membawa konsekuensil 

terpidana kehilangan l semua haknyal termasuk kesempatan l untuk lhidup. 

 Dalaml ayat (2l) Pasal 35l tersebut berbunyi l Hakim tidakl berkuasa 

akanl memecat seorang l pegawai dari l jabatannya, apabilal dalam lUndang-

undang umuml telah ditunjukl pembesar lain l yang lsemata-mata berkuasal 

untuk melakukan l pemecatan. Dalaml Pasal 36l KUHP, pencabutan l hak dapatl 

dilakukan terhadapl orang-orangl yang melanggarl kewajiban-kewajibanl 

khusus ataul mempergunakan lkekuasaan, kesempatan atau l daya upayal yang 

ldiperoleh dari ljabatannya, melakukan tindak l pidana.37 

 Mengenail lamanya pencabutan l hak terdapatl dalam pasall 38 KUHPl 

yang berbunyi sebagai berikut :  

1. Bilal dijaatuhkan hukuman pencabutan l hak,makal hakim 

lmenentukan lamanya sebagai l berikut : 

a) Jikal dijatuhkan hukuman l mati ataul penjara seumurl hidup buatl selama 

lhidup 

b) lJika dijatuhkan hukumanl penjara sementaral atau kurungan l buat selamal              

lamanya dual tahun danl selama lama nya limal tahun  

c) Dalaml hal dendal lamanya pencabutan l paling sedikitl dua tahunl dan 

lselama lamanya limal bulan 

2. Hukumanl itu mulail berlaku padal hari keputusan l Hakim dapatl 

dijalankan. 

 
 36 Laden lMarpaung, Asas lTeori  Praktik lHukum Pidan, (Jakarta: lSinar Grafika, l2005), 
lh. 112-l113. 
 37 lP.A.F. Laminating, Hukum Panitensir ldi Indonesia (Bandung: l Armico, l1984), h. 12. l 
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 Hukumanl tambahan hanyal dapat dijatuhkan l bersama-samal dengan 

hukumanl pokok. Penjatuahan l hukuman tambahan l itu biasanyal bersifat 

lfakultatif. Hakim tidak l diharuskan menjatuhkan l hukuman ltambahan.37 

Pengaturanl mengenai hukumanl tambahan jugal terdapat dalaml beberapa 

peraturanl perundang-undanganl lainnya, KUHPl sendiri memangl tidak 

membatasil bahwa hukuman l tambahan tersebutl terbatas padal 3 lbentuk di 

latas saja. Dalaml UU lNo. 31 Tahun l 1999 tentangl Tindak Pidanal Korupsi (UUl 

Korupsi) lmisalnya, diatur jugal mengenai hukuman l tambahan lainnyal selain 

daril 3 bentukl tersebut, sepertil misalnya pembayaran l uang pengganti l yang 

besarnyal sama dengan l harta bendal yang ldikorupsi, penutupan perusahaan l 

dll. 

 Sebagail pidana ltambahan, pencabutan hak l teretentu berarti hanyal 

bersifat menambahl pidana pokok l yang ldijatuhkan. Jadi, katal Andi lHamzah, 

hukuman inil tidak dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu dalam 

perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, 

dalam arti dapat dijatuhkan tetapi tidak harus. Adakalanya pidana tambahan 

bersifat imperatif, yaitu terdapat dalam Pasal 250, 261 dan l 275 lKUHP.38 

 Katal “tertentu‟ dalaml pencabutan hak l mengandung maknal bahwa 

pencabutan l tidak dapatl dilakukan terhadapl semua lhak. Hanya lhak-hak 

tertentul saja yanl boleh ldicabut. Kalau semual hak dicabutl membawa 

konsekuensil terpidana kehilangan l kesempatan lhidup. Dijelaskan Kanter l dan 

Sianturil dahulu adal hukuman tambahan l berupa kematian l perdata (mortl 

civile) untuk l pelaku kejahatan l berat. Tetapil dewasa ini l pidana kematian l 

perdata sudahl tidak dikenall lagi. UUDSl 1950 tegasl melarang lpidana 

kematian lperdata. Dalam konstruksi l UUD 1945l paska lamandemen, ada jugal 

hak asasil manusia yangl dilarang untukl dicabut.39 

 
 38 Andi Hamzah, Azaz-Azaz Hukuml Pidana, (Ed. lRevisi; Jakarta: lRineka Cipta, l2008), 
h. 202. 
 39 Kanterl & lSianturi, Azaz-Azaz Hukum lPidana di lIndonesia dan lPenerapannya, 
(Jakarta: lStoria Grafika, l2002), h. l481. 
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 Pencabutan l hak tertentul hanya untuk l delik-delikl yang tegasl 

ditentukan olehl undang-lundang. Kadang-kadangl dimungkinkan loleh 

undang-undangl untuk mencabutl beberapa hak l bersamaan dalaml suatu 

perbuatanl seperti Pasall 350 lKUHP. Pasal ini l menyebutkan padal waktu 

menjatuhkanl hukuman untukl perkara makarl mati (ldoodslag), pembunuhan 

berencanal (moord) ataul karena salahl satu kejahatan l yang diterangkan l Pasal 

l344, 347, dan l 348, dapatl dijatuhkan hukuman l mencabut lhak-hak yangl 

disebut dalaml Pasal 35l KUHP.  

 Menurutl Roeslan Salehl masuknya pencabutan l hak tertentul dalam 

KUHPl karena pembentukl undang-undangl menganggap hukuman l tambahan 

tersebutl patut. Kepatutan l bukan karenal ingin menghilangkan l kehormatan 

seseorang l melainkan karenal alasan lainl seperti pencegahan l khusus. 

lMisalnya, pencabutan hak l seseorang menjadi l dokter karenal malpraktik. 

Maksudl pencabutan hak l itu adalahl agar kejahatan l serupa tidak l dilakukan 

llagi oleh orangl yang lbersangkutan.40 

 Pencabutan l hak memegangl jabatan tidak l berarti mencabutl atau 

menghapusl jabatan. Dalaml bahasa lUtrecht „tidaklah terjadi l pemecatan dari l 

jabatan sendiri l (geen ontzettingl uit lhet ambt lzelf). Yang dicabutl adalah hakl 

seseorang untuk l memangku jabatan l tertentu. Pasall 227 KUHPl mengancam 

siapapunl yang masihl memangku jabatan l padahal hakiml sudah mencabutl 

haknya. Mencabutl hak memegangl jabatan berbedal dari lpemecatan. 

Pemecatan ataul skorsing pejabatl dari jabatan l dilakukan olehl pejabat 

administrasi l seperti atasan l langsung ataul Badan lKepegawaian Negara. lJadi, 

pemberhentian dari l jabatan berdasarkan l suatu putusan l hakim yangl telah 

menetapkan l pencabutan hak l untuk memangkul jabatan itul dilakukan olehl 

atasan administratifl si pemangkul jabatan.41 

 
 40 Roeslanl Saleh, lStelsel Pidana lIndonesia, (Yogyakarta: Yayasanl Badan lPenerbit 
Gadjah lMada, 1960), lh. 19. 
 41 Utrech, lRangkaian Sari lKuliah Hukum lPidana II, (Surabayal: Pustaka lTinta Mas, 
l1999), h. l330. 
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 Wirjonol Prodjodikoro menegaskan l di luarl ketentuan Bukul II KUHPl 

dimungkinkan mencabutl hak lmemegang jabatan dalaml hal adal kejahatan 

jabatanl atau dalaml hal orangl dalam melakukan l tindak pidanal melanggar 

kewajibanl jabatan khususl atau mempergunakan l kekuasaan, lkesempatan, 

atau lsarana, yang diberikan l kepadanya melaluil jabatan litu.42  

 Hakl memilih danl dipilih yangl dapat dicabutl adalah hak l berdasarkan 

lundang-undang, misalnyal untuk menjadil anggota DPRl atau mengisi l jabatan 

lpublik lainnya. 

 Pemberianl pidana tambahan l berupa pencabutan l hak lmenduduki 

jabatan publik l kepada pelakul tindak pidanal korupsi merupakan l sebuah 

terobosan l yang harusl diletakkan dalaml kerangka untuk l meminimalisir 

terjadinyal korupsi. Hukuml pidana dil Indonesia telahl cukup memberikan l 

dasar yuridisl kepada paral hakim yang l menangani perkaral korupsi untukl 

menjatukan pidanal tambahan ltersebut.  

 Tindakl pidana korupsil yang meluasl dan sistematisl juga merupakanl 

pelanggaran terhadapl hak-hakl sosial dan l hak-hakl ekonomi lmasyarakat, dan 

lkarena itu semual maka tindak l pidana korupsi l tidak lagil dapat digolongkanl 

sebagai kejahatan l biasa melainkan l telah menjadil suatu kejahatan l luar lbiasa. 

Begitupun dalaml upaya pemberantasannyal tidak lagil dapat dilakukan l secara 

lbiasa.43 Tetapi dituntutl cara-caral yang luarl biasa. Padal konteks lini, KPK 

dalaml merumuskan dakwaan l kian mengintensifkan l penggunaan kombinasil 

Undang-undangl Tindak Pidanal Korupsi dan l Undang-lundang Tindak Pidanal 

Pencucian Uang l dengan tuntutan l yang makin l maksimal. Terobosan l lainnya 

adalahl dengan menggunakan l pasal-pasall hukuman ltambahan, menuntut 

pembayaranl uang pengganti l yang besarnyal sama dengan l harta bendal yang 

dikorupsil menjadi salahl satu caral membuat ljera. Hukuman tambahan l juga 

 
 42 Wirjonol Prodjodikoro, lAsas-Asas Hukuml Pidana ldi Indonesia, (Bandungl: Eresco, 
l1989), h. l175. 
 43 Republik Indonesia, Penjelasan Umuml Undang-Undangl Nomor l30 Tahun 2002l 
tentang Komisil Pemberantasan lTindak Pidana lKorupsi. 
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diberikan l dengan menuntutl pencabutan hak l memilih danl dipilih dalaml 

jabatan lpublik.44 

2. lMenurut Hukum Islaml 

 Dalaml hukum pidanal Islam tujuanl utama dari l penetapan dan l 

penerapan hukuman adalahl untuk lpencegahan,pengajaran ldan 

pendidikan.Selain l itu bertujuanl untuk melindungil kebutuhan hidupl manusia 

ataul bisa di sebut dengan l istilah All maqasid lal syari’ahl al lkhamsah. Kelima 

tujuanl tersebut ladalah, Hifz lal-din (memelihara agama), Hifz al-nafsi 

(memelihara jiwa ), hifzl al-maal (memeliharal harta), hifz lal-mashli 

(memelihara keturunan), dan lhifz al-agli (memeliharal akal). Adapunl 

hukumanl yang menyangkutl tindakl pidanal kriminal dalaml hukuml pidanal 

dalam hukum pidana Islam terbagi l atasl 3 bagian l Yaitu: 

a. Jarimah Hududl  

Jarimah hududl merupakan tindak l pidana terberatl dalam hukum 

pidana lIslam, karena tindak l pidana inil menyangkut lhak-hak Allahl di 

dalamnya, artinyal apabila seseorang l melakukan salahl satu ldari jenis tindakl 

pidana lhudud, maka ial telah melanggarl satu dari l sekian Hakl Allah lkepada-

Nya.Sanksil terhadap pelakul jarimah lini, berupa siksaan l fisik ataul 

moral,menurutl syariat yaitul ketetapan Allahl yang terdapatl di dalaml Al-

lQur’an, ataul kenyataan yang l dilakukan oleh seseorang l atau lkelompok, 

sengaja ataul tidak lsengaja, dalam istilahl fikih disebutl dengan ljarimah. 

Jarimah all hudud berartil tindak kelahatan yang l menjadikan pelakunyal di 

kenankan saksi had. Adapun l jenisnya itul adalah rajin,jilidl atau ldera, potong  

ltangan penjara seumurl hidup eksekusi l bunuh, pengasaingan dan l salib. 

b. Jarimahl qishash/diyatl 

Qishashl dalam hukuml pidana Islaml adalah pembalasan l setimpal yangl 

dikenakan kepadal pelaku pidanal sebagai saksi atas l perbuatanya. Lain halnyal 

dengan ldiyat, artinya dendal dalam bentuk l Benda ataul harta,sesuail 

ketentuan yang l harus dibayarl oleh pelakul pidana kepadal pihak lkorban, 

 
 44 Laporanl Tahunan Komisil Pemberantasan Korups li Tahun l2013, h. 3. 
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sebagai sanksi l atas pelanggaran l yang ldilakukan. Yang bertanggungl jawab 

ataul sanksi hukuml bagi orangl yang membunulh diserahkan kepadal manusia, 

dalaml arti bahwal manusia sebagai l subjek hukum diberikan l kewenangan 

untukl memilih sanksi l hukum daril beberapa alternatifl yang ldiajukan. Dalam 

qishash ghair an-nafs yaitul gishash yang berkaitanl denganpi dana 

pencedaraan atau melakui, namun l korbanya tidak sampai l meninggal. 

c. Jarimahl ta’zirl  

Menurutl bahasa, lafas lta’zir berasall dari jata azzaral yang berartil 

menolak dan l mencegah dan l bisa juga berarti l mendididik, menanggungkan 

dan lmenghormati, membantunya, menguatkan l dan menolongl dari 

pengertian l tersebut yang l paling relavan adalalh pengertian pertamal yaitu 

mencegahl dan lmenolak.Dari beberapal pengertian ini l sesuai denganl apa 

yangl dikemukakan olehl Abdul Qadirl Audah danl Wahban Zuhaila dalam 

bukunyal Ahmad Wardil Muslich.Sedangkan l secara terminologi lta’zir adalahl 

bentuk hukuman l yang tidakl disebutkan kententuan kada lr hukumnya olehl 

syara’ dan l menjadi kekuasaan l waliyyul amril atau lhakim.Menurut lAl-

Mawardi,ta’zirl didefinisikan sebagai l berikut. “ta’zirl adalah hukuman l 

yangbersifat pendidikan atas l perbuatan dosal yang hukumanya beluml di 

tetapkan oleh lsyara” 

 Ulamal sepakat menetapkan l bahwa lta‟zir semual kejahatan tidak l 

diancam dengan l hukuman hududl dan bukan l pula termasukl jenis ljinayat. 

Hukuman lta‟zir diterapkan l pada dual  kejahatan, yaitul kejahatan 

meninggalkan l kewajiban ataul kejahatan melanggar l larangan.45 Adapunl ciri-

lciri tindak pidanal ta;zirl yaitu: landasan l dan ketentuan l hukumnya 

didasarkan l pada lijma, mencakup semual bentuk lkejahatan /kemksiatan 

selain l hudud danl qishash, lta’zir terjadil pada klasus-kasus yang l belum 

ditetapkan l ukuran sanksinyal oleh lsyara’. Meskipun ljenis sanksinya telahl 

tersedia,  hukumannyal ditetpkan olehl penguasa ataul qadhi (lhakim), dan 

ldi dasari padal ketentuan umuml syariat Islaml dan kepentingan l keseluruhan. 
 

 45 Asadullah lAl-Faruq, lHukum Pidana dalaml Sistem Hukuml Islam, (Cet. I; lJakarta: 
Ghalia lIndonesia, 2009), lh. 54. 
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 Selainl hukuman lpokok, pelaku jarimahl ta‟zirl dapat dikenail hukuman 

tambahan l yakni lberupa: peringatan keras l dan dihadirkan l dihadapan lsidang, 

dicela, ldikucilkan, di lnasehati, dipecat dari l jabatannya, dan l diumumkan 

lkesalahannya. Hukuman lta’zir dilihatl dari hakl yang dilanggarl jarimah lta‟zir 

dapatl dibagi kepadal dua bagian l yaitu, Pertamal Jarimah lta’zir yangl 

menyinggung hakl Allah. Kedual Jarimah lta‟zir yangl menyinggung hak l 

individu. Sedangkan l jika dilihatl dari segil sifatnya dapatl dibagi kepadal tiga 

lbagian yaitu:46 

a. Ta’zirl karena melakukan l perbuatan lmaksiat; 

b. lTa’zir yangl melakukan perbuatan l yang membahayakan l kepentingan 

lumum; 

c. lTa’zir karenal melakukan lpelanggaran; 

 Disampingl itu, dilihatl dari segil dasar hukuml (penetapannya), lta‟zir 

jugal dapat dibagil kepada tigal bagian lyaitu, Pertama, jarimahl ta‟zirl yang 

berasall dari ljarimah-jarimah hududl atau lqishash, tetapi lsyarat-syaratnya 

ltidak terpenuhi, ataul ada syubhatl seperti pencurian l tidak mencapail nishab, 

latau oleh lkeluarga. Kedua, jarimahl ta‟zirl yang jenisnyal disebutkan dalaml 

nas lsyara‟ tetapi hukumannyal belum ditetapkan l seperti lriba, suap, dan l 

mengurangi takaran l dan ltimbangan. Ketiga, jarimah l ta‟zirl yang baik l jenis 

maupunl sanksinya beluml ditentukan olehl syara‟, jenisl ketiga ini l sepenuhnya 

diserahkan l kepada ulill amri, sepertil pelanggaran disiplin l pegawai 

lpemerintah.47 

 Mengenail kaitannya dengan l sanksi pencabutan l hak politik l bagi 

pelakul tindak pidanal korupsi, makal dapat disimpulkan l bahwa sanksil 

tersebut adalahl sama dengan l bentuk lta‟zir dalaml hukum pidanal Islam. 

Mengingatl Dalam Islaml hukuman tindak l pidana korupsil memang tidakl 

diatur secaral harfiah, baik l dalam lAl-Qur‟anl maupun lHadis. 

 lNamum, secara lumum, hukuman bagi l tindak pidanal korupsi adalahl 

ta‟zir, yaitul hukuman yangl setimpal dan l menjerakan menurutl ijtihad lhakim, 
 

 46 Ahmadl Wardhi Muchlis, lHukum Pidanal Islam, h. l225. 
 47 Ahmadl Wardhi lMuslich, Hukum lPidana Islam, h. l225. 
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dari yangl terberat [hukuman l mati] hinggal yang teringan l [penjara] sesuail 

dengan beratl dan ringannyal tindakan dan l dampak korupsi l yang ldilakukan. 

Karena litulah, hukuman bagi l pelaku korupsi l yang ringanl adalah ldengan 

diberikan teguranl atau lcelaan, dimasukan kedalam l daftar ltercela, dinasihati, 

ldan dipecat dari l jabatannya. Yangl cukup beratl adalah diberi l hukuman deral 

atau cambuk l dan pengasinganl satu ltahun. Jumlah cambuknyal minimal 39l 

kali dan l maksimal 100l kali sesuai l dengan kondisi l (jumlah hartal yang 

ldikorup, akibatnya, dan l kondisi lkoruptor).48 

 Umarl bin Khattabl misalnya pernahl menjatuhkan hukuman l cambuk 

lsebanyak 100 kali l dan penjaral satu tahunl kepada lMu‟iz bin l Abdullah, 

karenal telah melakukan l tindak pidanal pemalsuan stempell kas negaral (Bait 

lal-mal) kemudian l mengambil hartal negara ltersebut. Untuk lpenjara, 

maksimalnya adalahl dipenjara hinggal mati.49  

 Dalaml menemukan sanksi l hukum bagil pelaku ltindak pidana korupsi l 

dalam hukuml Islam terdapatl pada fiqihl jinayah, yaitul ta‟zirl yang berartil 

hukuman terhadapl pelaku yangl tidak ditentukan l secara tegasl bentuk 

sanksinyal di dalaml nash. Hukuman l ini dijatuhkan l untuk memberikanl 

pelajaran terhadapl terpidana agarl ia tidak l mengulangi kejahatan l yang 

pernahl ia llakukan, jadi jenis l hukumannya disebutl dengan Uqubahl 

Mukhayyarah (hukuman l pilihan). 

 Pencabutan l hak politik l adalah salahl satu bentuk l hukuman yangl baru 

dil Indonesia dan l dalam hukuml pidana islaml jenis sanksil ini masuk l kedalam 

jarimah lta‟zir. wewenangl untuk menetapkannyal diserahkan kepadal ulil 

lamri. Di sampingl itu, ciril khas dari l ta‟zirl adalah sebagai l berikut: (1) 

lhukumannya tidak tertentlu dan tidak l terbatas. Alrtinya, hukuman tersebutl 

belum ditentukan l oleh lsyara‟ dan adal batas minimall dan lmaksimal, (2) 

 
 48 Sukronl Kamil, lPemikiran Politik lIslam Tematik, (Jakartal: Kencana Prenadal Media 
lGroup, 2013), lh. 298. 
 49 lMajelis Tarjih danl Tajdid PPl Muhammadiyah, lFikih Antikorupsi, Perspektif Ulamal 
Muhammadiyah, (Jakarta: PPl Muhammadiyah danl Partnership, l2006), h. 78-l86. 
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lpenentuan hukuman tersebutl adalah hakl penguasa (ulill amri). Allalh 

berfirman dalaml surat lAn-Nisa ayatl 59: 

سُوْلَ وَاوُلِى الَْْمْرِ مِنْكمُْْۚ   َ وَاطَِيْعُوا الرَّ ا اطَِيْعُوا اللّٰه ِ  يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٰٓ فَاِنْ تنََازَعْتمُْ فيِْ شَيْءٍ فرَُدُّوْهُ الِىَ اللّٰه

احَْسَنُ تأَوِْيْلً  خِرِِۗ ذٰلِكَ خَيْر  وَّ ِ وَالْيَوْمِ الْْٰ سُوْلِ اِنْ كُنْتمُْ تؤُْمِنُوْنَ بِاللّٰه    ࣖ وَالرَّ

 

Terjemahnya: 

Wahail orang-orangl yang lberiman, taatilah Allahl dan taatilahl Rasul 
(Nabil Muhammad) sertal ululamri (pemegang l kekuasaan) di l antara 
lkamu. Jika  kamul berbeda pendapatl tentang lsesuatu, 
kembalikanlah kepadal Allah (All-Qur’an) dan l Rasul (sunahnya) jikal 
kamu beriman l kepada Allahl dan haril  Akhir. Yangl demikian itul 
lebih baik l (bagimu) dan l lebih bagusl akibatnya (dil dunia danl di 
lakhirat). (QS. Aal-lNisa/4:59)50 

 Dalaml surat inil menjelaskan bahwal ulil-amril sangat mungkin l untuk 

membentukl peraturan lperundang-undangan untuk l menentukan bentuk l dan 

jenisl sanksinya, dengan l tetap bersumberl pada syariatl Islam (All-Qur‟anl dan 

Sunnahl Rosulullah) yaitul melalui lembagal ta‟zir. Sedangkan l menurut Ibnl 

Qudamah menyebutkan l bahwa batasl hukuman lta‟zir diserahkan l kepada 

ijtihadl hakim sesuai l dengan tindak l pidananya, lpelakunya, waktunya, dan l 

pelaksanaannya. 

 

  

 
 50 Kementerian lAgama RI, lAl-Qur’anl dan Terjemahnya, lh. 
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BAB III 

HAK POLITIK DALAM HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM 

A. Pengertian dan Sejarah Hak Politik Warga Negara dalam 

Ketatanegaraan Islam 

Hakl politik dalaml ketatanegaraan Islam l perlu dipisahkan l terlebih 

dahulul tentang pengertian l istilah ltersebut, yaitu pengertian l hak dan l politik. 

Secaral bahasa hak l berarti yangl benar, tetapl dan lwajib, kebenaran danl 

kepunyaaan yang lsah.51 Hak juga dapatl disebut hak l asasi lyaitu, sesuatu 

bentukl yang dimilikil oleh seseorang l karena lkelahirannya, bukan karenal 

diberikan olehl masyarakat ataul negara.52 Sedangakan dalaml bahasa lArab, 

kata hak l dalam kamusl Lisan lal-‘Arab diartikan l dengan lketetapan, kewajiban, 

lyakin, yang patutl dan lbenar.53 

Secaral terminologis, adal beberapa defenisi hak l yang dikemukakan l oleh 

paral ulama lfiqih. Syekh  Abdul Halim l al-Luqnawil sebagaimana dikutipl oleh 

Wahbahl al-Zuhailil mendefenisiskan kata hak l dengan suatu hukuml yang 

ditetapkan l secara lsyara’. Sementara itul Syeikh Alil al-Kahfifi mendefenisikan 

hakl sebagai kemaslahatan l yang diperolehl secara lsyara’.54 Musthafa Ahmadl 

al-Zarqal dalam kitabnyal al-Madkhâll al-Fiqhl al-‘Aml: al-Fiqhl al-Islâmil fi 

lTsaubih al- Jadîdl memberikan definisi l yang lebihl lengkap. Menurutl al-Zarqal 

hak adalahl sesuatu kekhususan l (yurisdiksi) di l mana dengannyal syara’ 

lmenetapkan kekuasaan l atau tanggungl jawab.55 

Menurutl Wahbah lal-Zuhaili definisi l yang dikemukakan l oleh Syeikhl 

Abdul Haliml al-Luqnawil belum bisal mencakup keseluruhan l makna yangl 

 
51 Piusl A. Partantol dan lM. Dahlan lal-Barry, lKamus Ilmiah lPopuler, (Surabaya: 

lArkola, 1994), lh. 211. 
52 lB. N. lMarbun, Kamus lPolitik, Cet. I, (Jakarta: Pustakal Sinar lHarapan, 1996),  lh. 

193. 
53 Jalaluddinl Muhammad Ibnu l Manzhur, Lisânl al’Arabl, Juz lII, (Mesir: lDâr al-lHadîts, 

l2003), h. l525-526. 
 54 Wahbahl al-Zuhailil, al-Fiqhl al-Islâmil wa lAdillatuh, juz lIV, (Cet. III; Damsyik: lDâr al-
lFikr, 1425 lh /2004 lM),  h. 8-9. 

55 lMusthafa Ahmad lal-Zarqa, lal-Madkhâl lal-Fiqh lal-‘Âm: lal-Fiqh lal-Islâmi lfi Tsaubih 
lal-Jadid, Jilid III, (Damsyikl: Dar lal-Fikr, lt.th.), h. l10. 
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terkandung dalaml kata hakl sebagaimana yang l difahami olehl para lulama 

fiqih. Definisi l yang dikemukakan l oleh lal-Khafifi punl belum lengkapl juga, 

sebabl hanya menyinggung l segi tujuanl dari lhak. Definisi yangl baik adalahl 

yang dikemukakanl oleh Musthafal Ahmad lal-Zarqa, sebabl derfinisi tersebutl 

mencakup keseluruhan l yang terkandung l dalam katal hak sepertil hak 

keagamaan l (misalnya hak l Allah atasl hamba-lNya), hak lperdata, hak-hakl 

kesopanan, lhak-hak umuml dan llain-lainnya.56 

Sedangkan l kata politik l berasal daril kata politicl (Inggris) yang l 

menunjukkan sifatl peribadi ataul perbuatan. Secaral lekslikal, asall kata 

tersebutl berarti acting l or judgingl wisely, welll judged, lprudent. Kata ini l 

terambil daril kata latin l politicus dan l bahasa Yunanil (Greek) politicosl yang 

berartil relating tol a lcitizen. Kedua katal tersebut jugal berasal daril kata polisl 

yang bermaknal city “lkota”, politic kemudian l diserap kel dalam bahasal 

Indonesia dengan l tiga larti, yaitu: Segalal urusan danl tindakan 

(kebijaksanaan l, siasat dan l sebagainya) mengenai l pemerintahan sesuatul 

negara ataul terhadap negaral lain, tipul muslihat ataul kelicikan dan l juga 

dipergunakan l sebagai namal bagi sebuahl disiplin lpengetahuan, yaitu ilmul 

politik.57 Politik l merupakan katal kolektif yang l mempunyai lpemikiran-

pemikiran yangl bertujuan untukl mendapatkan lkekuasaan.58 

Dalaml Kamus Besarl Bahasa Indonesial politik diartikan l sebagai ilmul 

pengetahuan mengenai l ketatanegaraan ataul kenegaraan, segalal urusan danl 

tindakan (kebijakan l, siasat dan l sebagainya) mengenai l pemerintahan negaral 

atau terhadalp negara llain, kebijakan caral bertindak (dalaml menghadapi ataul 

menangani suatul masalah).59 Menurutl Miriam lBudiardjo, politik adalahl 

 
 56 Wahbahl al-lZuhaili, al-Fiqhl al-Islamil wa lAdillatuh, Juz II, (Mesir: Dar lal-
hadits,2003), h. l9. 
 57 lAbd. Muin lSalim, Fiqh lSiyasah: Konsepsi lKekuasaan Politik ldalam Al-lQuran, (Cet. 
lII, Jakarta: lPT. RajaGrafindo lPersada, 1995), lh. 34. 
 58 Piusl A. Partantol dan lM. Dahlan lal-Bary, Kamusl Ilmiah lKontemporer, (Surabaya: 
Arkola, 1994),  h. l608. 
 59 lPusat Bahasa Departemenl Pendidikan danl Kebudayaan Republikl Indoesia, Kamusl 
Besar lBahasa Indonesia, clet. III, ledisi ke-lIII, (Jakarta: Balail Pustaka, l2005), h. l886. 
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bermacam-macaml kegiatan dalaml suatu sisteml politik (ataul negara) yangl 

menyangkut proses l menentukan ltujuan-tujuan daril sistem itul dan 

melaksanakan l tujuan-ltujuan itu.60 Selanjutnyal sebagai suatul sistem 

Munawirl Syadzali menerangkan, bahwal poltik adalahl suatu konsepsi l yang 

berisikan l ketentuan-ketentuan l siapa sumberl kekuasaan lnegara, siapa 

pelaksanal kekuasaan ltersebut; apa dasar l dan bagaimanal cara untukl 

menentukan sertal kepada siapal kewenangan melaksanakanl kekuasaan itul 

diberikan, kepadal siapa pelaksanal kekuasaan itul bertanggung jawab l dan 

lbagaimana bentuk tanggung l jawabnya.61 

Istilahl politik dil dalam literaturl Arab dikenall dengan istilahl siyâsah 

(politic), yaitu cerdik l atau lbijaksana.62 Siyâsah berasall dari katal sâsa-lyasûsu-

siyâsatan, yangl berarti mengurusl kepentingan lseseorang. Dalam kamus l al-

Muhîthl dikatakan: sustu lal-ra’iyyata lsiyâsatan: amartuhâ wal nahaituhâ (sayal 

mengatur rakyatl dengan mengunakanl politik: ketikal saya memerintahl dan 

lmelarangnya).63 Politik ataul siyâsah mempunyai l makna mengaturl urusan 

lumat, baik secaral dalam maupunl luar lnegeri. Politik dilaksanakan l baik olehl 

negara (pemerintahl) maupun umatl (rakyat), negaral adalah institusi l yang 

lmengatur urusan tersebutl secara lpraktis, sedangkan umat l atau rakyatl 

mengoreksi (muhasabalh) pemerintah dalaml melakukan ltugasnya.64 

Padal dasarnya politik l mempunyai ruangl lingkup lnegara, 

membicarakan politik l pada akhirnyal adalah membicarakan l negara, karenal 

teori politik l menyelidiki negaral sebagai sebuahl lembaga politik l yang 

lmempengaruhi hidup lmasyarakat, selain itul politik jugal menyelidiki lide-ide, 

lasas-asas, sejarahl pembentukan lnegara, tujuan lnegara, bentuk negaral dan 

 
 60 Miriaml Budiardjo, lDasar-dasar Ilmul Politik, lCet. XXVII, (Jakatral: PT. lGramedia 
Pustaka lUtama, 2005), lh. 8. 
 61 Munawirl Syadzali, Islaml dan Tatal Negara, (Jakartal: UI lPress, 1990), lh. 41. 
 62 Rifyall Ka’bah, lPolitik dan lHukum dalam lAl-Qur’an, (Cet. I; lJakarta: Khairul lBayan, 
2005), h. l111. 
 63 Muhammadl bin lYa’qub lal-Fairuz lAbadi, al-Qâmûsl al-lMuhîth, (Bairut: lDâr al-lFikir, 
1995), h. l496. 
 64 Abdull Qadim lZallum, Afkaru lSiyasiyah, edisi lIndonesia: Pemikiran lPolitik Islam, 
lditerjemahkan oleh lAbu Faiz, (Cetl. Ii; Bangill: Al-lIzzah, 2004), lh. 11. 
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hakekatl negara.65 Politikl ialah caral dan upayal menangani lmasalah-masalah 

rakyatl dengan seperangkatl undang-undangl untuk lmewujudkan 

kemaslahatan dan l mencegah lhal-hal yangl merugikan bagil kepentingan 

lmanusia.66 

Teoril tentang politikl dalam Islaml telah banyak l dikemukakan olehl 

para ulamal baik dil masa lampaul atau punl di masal kini. Hall ini mudahl 

dipahami, karenal masalah politik l termasuk ruangl lingkup ijtihadl yang 

memungkinkan l kepada paral ulama untukl mengkaji setiapl masa.67 Dalaml hal 

lini al-Quranl dan Sunnahl tidak memberikanl ketentuan yang l pasti mengenail 

politik. Dalaml al-Quranl tidak ditemukan l konsep tentang l politik umatl Islam 

untukl diaplikasikan padal setiap tempatl dan lzaman. Karena jikal hal inil ada, 

berartil al-Quranl menghambat dinamikal perkembangan lumat. Adalah suatul 

kebijaksanaan lal-Quran untukl membiarkan hall ini dipecahkan l oleh nalarl 

manusia sebagai l suatu kemampuan l dan perkembangan l zaman. Kendatil 

demikian lal-Quran memberikan l prinsip-prinsipl dasar bagil kehidupan 

lbermasyarakat.68 

Daril penjelasan dil atas, secaral garis besarl hak politik l dapat diartikan l 

sebagai suatul kebebasan dalam l menentukan pilihan l yang tidak l dapat 

diganggul ataupun diambill oleh siapapun l dalam kehidupan l bermasyarakat di l 

suatu lnegara. Menurut paral ahli hukuml hak politik l adalah hakl yang dimilikil 

dan diperolehl seseorang dalam l kapasitasnya sebagai l anggota lorganisasi 

politik (negaral), seperti hak l memilih (dan l dipilih), mencalonkan l diri danl 

memegang jabatan l umum dalaml negara.69 Hakl politik itul adalah lhak-hak dil 

mana individul memberi andill melalui hak l tersebut dalaml mengelola 

 
 65 Abdul Rasyid, Ilmu Politik Islam, (Cet. I; Bandung: Pustaka, 2001), h. 26-28. 
 66 Moh. Mufid, Politik dalam Perspektif Islam, (Cet. I; Jakarta: UIN Jakarta Press, 
2004), h. 9. 
 67 Inu Kencana, Al-Quran dan Ilmu Politik, (Cet I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 
h.75. 
 68 Munawir Syadzali, Islaml Dan Tatal Negara, (Jakartal: UI lPress, 1990), lh. 41. 
 69 lA. M. lSaefuddin, Ijtihad lPolitik Cendekiawan lMuslim, (Cet. I; Jakarta: Gemal Insani 
lPress, 1996), lh. 17. 
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lmasalah-masalah negaral atau lmemerintahnya.70 Selain itul hak politik l dapat 

pulal diartikan sebagai l hak yangl diperoleh seseorang l dalam lkapasitasnya 

sebagai seorangl anggota organisasil politik, sepertil hak memilihl dan ldipilih, 

mencalonkan diril dan memegangl jabatan umuml dalam lnegara. Hak politik l 

juga dapatl didefenisikan sebagai l hak-hakl di manal individu dapatl memberi 

landil, melalui hak l tersebut, dalaml mengelola lmasalah-masalah negaral atau 

lpemerintahannya.71 

Hakl politik merupakan l hak asasil setiap wargal negara untukl ikut sertal 

dalam penyelenggaraan l pemerintahan, misalnyal hak untukl berkumpul dan l 

berserikat (membentuk l partai lpolitik), dan hak l untuk mengeluarkanl 

pendapat termasuk l mengawasi dan l mengkritisi pemerintahl apabila terjadi l 

penyalahgunaan lkewenangan, kekuasaan atau l membuat kebijakan l yang 

bertentangan l dengan aspirasi l rakyat. 

Berkaitan l dengan hakl politik wargal negara dalaml ketatanegaraan 

lIslam, maka perlul dibahas jugal apa yangl dimaksud denganl ketatanegaraan 

lIslam. Berbicara tentang l ketatanegaraan Islaml berarti berbicaral tentang 

negaral Islam. Menurutl Imam lal-Mawardi negaral Islam adalahl negara yangl 

melaksanakan konsepl pemerintahan Nubuwwahl dalam menjagal agama danl 

mengurus urusanl dunia dengan l agama.72 Sedangkanl menurut lAbdul Qadir 

Audahl yang termasuk l dalam negaral Islam (Darl al-lIslam) negara di l mana 

lhukum-hukum agamal Islam nampak l di dalamnyal atau lnegeri-negeri dil mana 

penduduknyal beragama Islaml bisa melahirkan l (menjalankan) lhukum-

hukum lIslam. Jadi termasuk l negeri Islaml semua negeri l di manal semua 

lpenduduknya itu sebagian l besarnya beragamal Islam, ataul negeri-lnegeri 

yang dikuasai l oleh kauml muslimin, meskipun l kebanyakan lpenduduknya 

tidak memelukl agama lIslam. Juga termasuk l negeri Islaml semua negeri l yang 

 
 70 Abdull Karim lZaidan, Masalah lKenegaraan dalam lPandangan Islam, (Cet. I; 
lJakarta: Yayasan lAl-Amin, l1984), h. 17. 
 71 Mujarl Ibnu lSyarif, Hak-hakl Politik lMinoritas Non-Musliml dalam lKomunitas Islam, 
(lCet. I; lBandung: Angkasa, l2003), h. l49. 
 72 lal-Mawardi, lal-Ahkam lal-Sulthâniyah, Cet. I, (lT.tp: lDar al-lFikr, 1960), lh. 5. 
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tidak l dikuasai oleh kaum muslimin, selama penduduknya yang l beragama 

Islaml bisa melahirkan l hukum-hukuml Islam ataul selama tidak l ada lhal-hal 

yangl menghalang-halangil mereka untukl melahirkan lhukum-hukum 

ltersebut.duduknya tidak l memeluk agamal Islam.73 

Kemudian l menurut Yusufl Al-Qardhawil negara Islaml adalah negaral 

madani (civill society) yang l berdasarkan lIslam.74 Sedangkan negaral bukan 

Islaml adalah lnegeri-negeri yangl tidak termasuk l dalam kekuasaan l kaum 

lmuslimin, atau lnegeri-negeri dil mana hukuml Islam tidakl nampak, baik l 

negeri-negeril tersebut dikuasail oleh satul pemerintahan ataul beberapa 

lpemerintahan, baik penduduknya l yang tetapl terdiri daril kaum musliminl 

atau lbukan.75 

lJadi, dari penjelasan l di atasl yang dimaksudl dengan hak l politik dalaml 

ketatanegaraan Islam l dalah lhak-hak wargal negara dalaml negara Islaml di 

manal individu dapatl ikut landil, melalui hak l tersebut, dalaml mengelola 

lmasalah-masalah negaral atau lpemerintahannya, misalnya hak l untuk 

lmemilih dan ldipilih, hak untuk l berkumpul dan l berserikat (membentukl 

partai lpolitik), dan hak l untuk mengeluar-kan pendapatl termasuk mengawasil 

dan mengkritisi l pemerintah apabilal terjadi penyalahgunaan l kewenangan, 

kekuasaan l atau membuatl kebijakan yang l bertentangan dengan l aspirasi 

lrakyat. 

Sejarahl hak politik l di dalaml Islam sudahl berlangsung ketikal manusia 

itul sudah diturunkan l oleh Allahl untuk menjadil khalifah dil muka bumil ini. 

Perkembangan l perpolitikan di l dalam Islaml terjadi padal saat Nabil 

Muhammad SAWl diutus Allahl SWT untukl menyampaikan lrisalah-Nya 

kepadal umat manusian agarl berkehidupan dengan l cara yangl baik dan l benar. 

 
 73 Abdull Qadir lAudah, al-lTasyrî’ al-lJinâ’i al-lIslâmi: Muqârananl bi lal-Qânŭn lal- 
Wadhi’i, Juz I, (Beirutl: Muasasah lal-Risalah, l1998),  h. l275. 
 74 Yusufl al-lQaradhawi, lal-Dîn lwa al-lSiyâsah, edisi bahasal Indonesia lMeluruskan 
Dikotomi Agamal dan Politikl diterjemahkan oleh l Khoirul Amrul Harahap, Cet. I, (lJakarta: 
Pustaka lAl- Kautsar, l2008), h. l169. 
 75 Abdull Qadir lAudah, al-lTasyrî’ al-lJinâ’i al-lIslâmi: Muqârananl bi lal-Qânŭn lal- 
Wadhi’i, Juzl I, (Beirut: lMuasasah al-lRisalah, 1998), lh. 277. 



46 
 

 
 

Peristiwal ketatanegaraan Islaml yang memangl khusus mengkaji l pembahasan 

lhak-hak politik l di dalaml Islam terjadil pada saatl adanya Piagaml Madinah. 

Dokumenl Piagam Madinahl merupakan sumberl ide yangl mendasari 

negaral Islam padal awal lpembentukannya, dokumen ini l telah diakuil 

otentik.76 Kelahirannyal memiliki konteksl tersendiri, ketikal Nabi Muhammadl 

SAW tibal di Madinahl penduduk dil kota inil dilihat ldari segi agamal terdiri 

daril empat golongan l besar, yaitul warga lMuslim, Musyrik, lYahudi, dan 

lNasrani. Warga Muslim l terdiri Muhajirin l dan lAnshar, golongan Muhajirinl 

adalah wargal imigran yang l bermigrasi dari l Mekkah, merekal adalah lorang-

orang sukul Quraisy yangl telah masukl Islam, sedangkan l kaum Ansharl adalah 

wargal pribumi kotal Madinah yangl terdiri dual suku lbesar, yaitu sukul Aus 

danl suku lKhazraj. Sementara wargal Yahudi terdiri l atas keturunan l Yahudi 

lpendatang, terdapat tigal kelompok besarl keturunan yaitul Bani lNadlir, Bani 

lQainuqa’, dan Bani l Quraizhah. Adapun l  warga Nasranil merupakan lkelompok 

minoritas yang l umumnya mendiami l daerah lNajran.77 

Dalaml perspektif lIslam, hak-hakl politik sejatinyal merupakan bagianl 

intrinsik dari l hak-hakl dasar yangl dimiliki setiapl individu. Pelacakan l intens 

terhadapl monoteisme Islaml sebagai ajaran l dasar akan l menjelaskan secaral 

sempurna hall tersebut. Sebagai l prinsip ldasar, monoteisme merupakan l 

pembebasan yang l membawa konsekuensi l pada keberadaan l seluruh umatl 

manusia dalaml kedudukan yang l sederajat. Setiapl manusia memilikil hak 

yangl sama sesuai l dengan kapasitasl dan kapabilitasl masing-masingl untuk 

mengaktualisasikanl hak-hakl dasarnya, sertal mengartikulasikan aspirasinyal 

yang lobjektif. 

Demikianl pula, lhak-hak merekal yang bersifatl prinsip harusl mendapat 

perlindungan l  yang lsama. Tidak adal satu manusial atau kekuatan l mana punl 

 
 76 lW. Montogomery lWatt, Muhammad lat Medina, (Londonl: Oxford lUniversity Press,  
l1991), h. l225. 
 77 Ahmadl Sukardja, lPiagam Madinah ldan Undang-Undangl Dasar l1945; Kajian 
lPerbandingan tentang lDasar Hidup lBersama dalaam lMasyarakat Majemuk, (lJakarta: UI 
lPress; 1995), lh. 36. 
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di dunial yang dapatl memasung dan l mereduksi lhak-hak dasarl yang melekatl 

pada setiapl manusia, termasuk l hak-hakl politik, kecuali l karena lalasan-alasan 

yangl dapat dipertanggungjawabkan l yang mengacul secara jelasl kepada lnilai-

nilai etikamorall kemanusiaan dan l ajaran substansiall agama.78 

Demikianlahl penjelasan tentang l pengertian dan l sejarah lhak-hak 

politik l dalam ketatanegaraan l Islam, selanjutnyal akan membahasl mengenai 

lhak pokok yangl dimiliki seseorangl dalam ketatanegaraan l Islam. 

B. Hak-Hak Pokok dalam Ketatanegaraan Islam 

lHak-hak pokok l adalah lhak-hak yangl dibutuhkan manusial untuk 

menjagal kelangsungan eksistensinya l dan keselamatan l kehidupannya. 

Apabilal hak-hakl pokok inil dilanggar, makal menyebabkan lberakhirnya 

kehidupan manusial atau kehidupan l manusia akan l mengalami kerusakan l dan 

kehancuran l yang lparah. Dalam lIslam, perlindungan atas l kebutuhan pokok l 

manusia inil bertumpu padal tujuan diturunkannyal syari’at Islaml yaitu untukl 

melindungi dan l memelihara kepentingan hidup manusial baik materiall 

maupun lspiritual, individual dan l sosial.79 

Berdasarkan l penelitian paral ahli ushull fiqh bahwal Allah telahl 

menurunkan lsyari’at Islaml dengan beberapal tujuan (Maqasidl al-lTasyri’ ataul 

Maqasid lal-Syari’ah).80 yangl secara garisl besar terdiri l dari tigal hal, yaknil 

dharuriat (tujuanl pokok), yaitul hal-hall penting yang l harus dipenuhil untuk 

kelangsungan l hidup lmanusia. Bila manal hal tersebutl tidak lterpenuhi, maka 

akanl terjadi lkerusakan, kerusuhan dan l kekacauan hidupl manusia; lhajiyat 

(tujuan lsekunder) yaitu lhal-hal yangl dibutuhkan olehl manusia untukl 

mendapatkan kelapangan l dan kemudahan l dalam hidupl di ldunia. Bila manal 

hal tersebutl tidak lterpenuhi, maka manusial akan mengalami l kesulitan danl 

 
 78 http://www.freelists.org/archives/ppi/04-2004/msg00033.htm  diaksesl pada 
ltanggal 20 maret 2024 
 79 Ridwanl HR., lFiqih Politik: lGagasan, Harapan ldan Kenyataan, (Cetl. I; lYogyakarta: 
FH lUII Press, l2007), h. l26. 
 80 Abdull Wahab lKhalaf, Ilmu lUshul Fiqh, (Kairol: Dar all-Hadits, l2003), h. l231-234. 

http://www.freelists.org/archives/ppi/04-2004/msg00033.htm
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kesempitan; dan l tahsiniyat (tujuanl tersier), yaitul hal-hall pelengkap yang l 

terdiri daril kebiasaan dan l akhlak yangl baik. 

Tujuanl pokok ataul dharuriyat meliputi l perlindungan terhadapl 

agama, ljiwa, akal, nasab l dan hartal (al-muhafadlahl ala lal-din wal al-nafsl wa 

lal-’aql lwa al-nasll wa lal-mal). Kehidupan l manusia dil dunia inil ditopang olehl 

lima hall ini. Manusial tidak akanl meraih kehidupan l yang mulial tanpa 

memeliharal hal ltersebut, karena kemuliaanl manusia itul terletak padal 

terjaganya limal perkara ltersebut. Pemerintahan Islam l wajib menjagal dan 

memberikan l perlindungan lterhadap kebutuhan pokok l manusia, dan l tidak 

lhanya terbatas padal warga negaral muslim sajal tetapi terhadapl semua wargal 

negara yangl berada dil wilayah negaral yang lbersangkutan, apapun 

lagamanya. Perlindungan terhadapl kebutuhan pokok l manusia inil merupakan 

linti dari perlindunganl hak asasil manusia. 

Demikianlahl secara umuml apa yangl menjadi lhak-hak pokokl warga 

negaral yang harusl dijamin danl diberikan olehl negara dalaml negara lIslam, 

yaitu terpeliharanyal lima lperkara: 

1. Perlindungan l Terhadap Agamal (Hifz lal-Din) ataul Hak untukl Memeluk 

Agamal atau lKeyakinan; 

2. lPerlindungan terhadap jiwal (hifz lal-Nafs) ataul hak untukl hidup; 

3. Perlindungan l terhadap akall (hifz lal-’aql) ataul hak untukl berfikir; 

4. Perlindungan l terhadap keturunan l (hifz all-Nasl) ataul hak atasl 

keturunan dan l kehormatan; dan l 

5. Perlindungan l terhadap hartal (hifz lal-mal) ataul hak atasl harta. 

C. Hak-Hak Politik Warga Negara dalam Islam 

Temal tentang lhak-hak politik l dalam Islaml memang merupakanl kajian 

yangl menarik karenal di dalamnyal diatur mengenail hubungan antaral hak 

pendudukl dan hak l warga lnegara. Oleh karenal itu, untukl memudahkan 

pembahasan l hal lini, kita harus l memulai dengan l apa yangl menjadi pokok l 

tema, yaitul prinsip “Wargal Negara” dalaml sistem politik l Islam, barul setelah 

litu kita akan l melihat ljenis-jenis hakl politik dalaml Islam. 
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1. Wargal Negara danl Spesifikasi Sifatl Warga Negaral 

Dalaml Islam kedudukan l manusia adalahl sama, yangl membedakannya 

adalahl derajat lketaqwaannya. Islam jugal memperlakukan manusial secara 

adill tanpa lmembeda-bedakan lkebangsaan, warna lkulit, dan lagamanya. Akan 

ltetapi, dalam kaitannyal dengan negaral Islam membuatl berbagai ketentuan l 

yang mengaturl hubungan antarl sesama lmanusia, baik Muslim l sendiri 

maupunl non lMuslim. Para ulamal fiqh membagil kewarganegaraan lseseorang 

menjadi Musliml dan lnon-Muslim. Orangl non-Musliml terdiri darli ahl lal-

Dzimmi, lMusta’min dan l Harbiyun. Dengan l demikian penduduk l dar lal-Islam 

lterdiri dari lMuslim, ahl-lal Dzimmi danl Musta’min.81 

a) Musliml 

lSebutan Muslim adalahl nama yangl diberikan untuk l orang yangl 

menganut agamal Islam. Ial meyakini dengan l sepenuh hatil kebenaran agamal 

Islam dalaml akidah, lsyari’ah sebagai l aturan lhidupnya. Berdasarkan tempatl 

menetapnya, Musliml dapat dibedakan l antara yangl satu dengan l yang llainnya. 

Pertama merekal yang menetapl di lDar al-Islaml yang mempunyail komitmen 

yangl kuat untuk l mempertahankan lDar al-lIslam. Termasuk kel dalam 

kelompok l ini adalahl orang Islaml yang menetapl sementara waktul di lDar al-

lIslam sebagai lMusta’min danl tetap komitmen l kepada Islaml serta lmengakui 

pemerintahan lIslam. Kedua Musliml  yang tinggall menetap ldi Dar lal-Harb 

danl tidak berkeinginan l untuk hijrahl ke lDar al-lIslam. Status lmereka, menurut 

lImam Malik, lSyafi’i, dan l Ahmad, samal dengan Musliml lainnya ldi Dar lal-

Islam. Hartal benda dan l jiwa merekal tetap lterpelihara. Namun menurutl Abu 

lHanifah, mereka berstatus l sebagai penduduk l harbiyyun, karenal mereka 

beradal di negaral yang tidak l dikuasai orang l Islam. lKonsekuensinya, harta 

lbenda dan jiwal mereka tidak l terjamin.82 

b) lAhl al-Dzimmil 

 
 81 Muhammadl Iqbal, Fiqhl Siyasah (Kontekstualisasi l Doktrin Politikl Islam), (Cet. I; 
lJakarta: Gaya lMedia Pratama, l2001), h. l231. 
 82 Muhammadl Iqbal, lFiqh Siyasah (Kontekstualisasi l Doktrin lPolitik Islam), (Cetl. I; 
lJakarta: Gaya Medial Pratama, l2001), h. 232. 
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lAl-Dzimmah adalahl mufrad daril dzimiyyun, diambill dari azzimaml 

yang berartil kehormatan dan l hak.83 Katal ahl lal-Dzimmi ataul ahl lal-Dzimmah 

merupakanl bentuk tarkibl idhafi (katal majemuk) yangl masing-masingl 

katanya berdiri l sendiri. Katal “ahl” secaral bahasa berartil keluarga ataul 

sahabat, sedangkan l kata “Dzimmil/Dzimmah” berartil janji, ljaminan, dan 

lkeamanan.84 Seseorang yang l mempunyai janjil disebut rajulunl Dzimmiyyun. 

Dalaml pandangan lal-Ghazali (w. l505 H), ahll al-Dzimmil adalah setiapl 

ahli kitabl yang telahl baligh, lberakal, merdeka, llaki-laki, mampul berperang 

danl membayar ljizyah. Ibn lal-Juza’i lal-Maliki memberikan l defenisi yang 

hampirl sama dengan l al-Ghazalil dengan mendefenisikan ahll al-Dzimmil 

sebagai “orang l kafir yangl merdeka, lbaligh, laki-llaki, menganut agamal yang 

bukan l Islam, mampul membayar jizyahl dan tidak l gila”. lAl-Unqari (w l.1383 lH) 

mempertegas pendapatl di atasl dengan menyimpulkan l bahwa lahl al-Dzimmli 

adalah orangl non-Musliml yang menetapl di dalr al-Islaml dengan lmembayar 

jizyah.85 

Daril beberapa defenisi l yang telahl diuraikan dil atas, makal unsur 

pentingl untuk menentukan l status seseorang l sebagai Dzimmil adalah lnon-

Muslim, lbaligh, beakal, bukan lbudak, laki-llaki, tinggal di l dar lal-Islam danl 

mampu membayarl jizyah kepadal pemerintah lIslam. Status dzimmil dapat 

ldiperoleh seseorang melalui l perjanjian akadl dzimmah denganl pemerintahan 

lIslam. 

Sebagail warga lnegara, ahl lal-Dzimmah mempunyail hak untukl 

mendapatkan perlindungan l dan memilikil kewajiban yang l harus ldipenuhi. 

ahl lal-Dzimmah ataul kaum minoritasl menurut konsepl Islam akan l 

mendapatkan jaminan l perlindungan dari l Allah lSWT, Rasulullah SlAW, serta 

kauml muslimin secaral keseluruhan. Secaral agama, tidak l boleh adal seorang 

 
 83 Majd al-Din Muhammad Ibn Ya’qub Fairuz Abadi, al-Qâmŭs al-Muhîth, (Beirut: Dâr 
al-Fikr, 1995), juz IV, h. 117. 
 84 Ibrahim Anis, dkk. al-Mu’jam al-Wasith, Juz I;, (Kairo: T.tp., 1972 ), h. 315. 
 85 Muhammad Iqbal,  Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam), (Cet. I; 
Jakarta: Gaya Mdia Pratama, 2001), h. 233. 
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punl yang merusak jaminan mereka atau melanggar perjanjian l mereka. 

Perjanjian l dan perdamaian l yang akan l menjaga kehormatan l mereka, jugal 

melindungi lagama, nyawa, hargal diri, danl harta kekayaan l mereka.86 ahll al-

Dzimmahl berkewajiban lmembayar pajak (ljizyah) untuk mendapatkan l hak 

lsuara. Jizyah adalahl pajak yangl diberikan non l Muslim sebagai l imbalan atasl 

pembebasan merekal dari kewajiban l mempertahankan lnegara, atau limbalan 

atas jaminan l dan perlindungan l serta berbagai l hak sipill sebagai wargal 

negarayang sejajar dengan l kaum lMuslimin.87 Jizyah jugal bisa diartikan l 

sebagai ganti l kewajiban berjihadl yang merupakan l kewajiban agamal yang 

bersifatl ta’ abudiyahl (dalam rangkal beribadah). Dalaml hal inil islam tidakl 

melukai perasaan l mereka dengan l mengharuskan merek la melakukan jihadl 

terhadap wargal non lmuslim.88 Jizyah hanyal wajib dipungutl dari kalangan l 

pria yangl merdeka dan l berakal. Tidak l wajib dipungutl dari lwanita, anak-

lanak, orang gilal dan hambal sahaya.89 

Secaral umum ahll al-Dzimmahl mempunyai hak l yang samal dengan 

pendudukl Muslim, hanyal saja dalaml hal hakl politik terdapatl perbedaan 

denganl penduduk lMuslim. Bahwa ahll al-Dzimmahl dalam hakl politik sepertil 

dalam hall kepemimpinan dan l jabatan-jabatanl tertentu tidak l bisa ldiberikan. 

Hak jabatan l tertinggi dalaml pemerintahan (kepalal negara ataul khalifah), 

ketual lembaga leksekutif, perdana lmenteri, panglima lperang, hakim untukl 

kaum lmuslimin, penanggung jawan l urusan zakatl dan sedekahl termasuk 

wakafl dan sebagainya tidak l diberikan kepadal mereka.90 Hall ini disebabkanl 

karena golongan l minoritas tidak l mempunyai hak l kepemimpinan dan l 

kekuasaan eksekutif l dan yudikatifl mempunyai fungsi l menerapkan lsyari'at 

 
 86 Yusufl Al-lQaradhawi, Meluruskan lDikotomi Agama ldan Politik, h. l201. 

87 Khamamil Zada danl Arief  lR. Arofah, lDiskursus Politik lIslam,(Cet. I; Jakarta: 
lLembaga Studi Islaml Progresif, l2004), h. 55. 

88 Yusufl Al-Qardawi, Meluruskanl Dikotami Agama danl Politik, h. l202. 
89 lAl-Mawardi, llal-Ahkam lal-Sulthaniyyah, (Cet. I; T.tp: lDar al-lFikr, 1960), lh. 144. 
90 Yusufl al-lQardawi, Ghairul Muslim lFi Mujtamaal-Islam, edisil Indonesia 

diterjemahkanl oleh Muhammadl Baqir, Minoritas l Non Musliml didalam Masyarakat 
lIslam,(Cet. IIl; Bandung: lMizan, 1991), lh. 35. 
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Islam. Oleh sebab itu yang menduduki. jabatan tersebutl dengan sendirinyal 

orang yangl meyakini Islaml sebagai akidahl dan lsyari'ah.91 

Sebabnyal ialah keimanan l dan kekhalifahan l adalah kepemimpinan 

umuml di bidang l agama danl dunia lsekaligus, yakni perwakilan l dari Nabil 

SAW. Kepemimpinan l atas angkatan l bersenjata bukanlahl semata-matal 

bersifat lsekuler, tetapi itul adalah kegiatan l yang bersifatl ibadah dalaml Islam. 

Sebabl jihad merupakan l puncak ibadahl dalam lIslam. Peradilan adalahl 

penerapan hukuml syari'atl Islam, sedangkan l seorang non l Muslim tidakl 

mungkin dituntutl agar menerapkan l suatu hukuml yang ial sendiri tidak l 

percaya lkepadanya. Demikian pulal urusan zakatl dan sebagainyal adalah 

ltugas-tugas lkeagamaan, tugas-tugasl pemerintahan dil luar lbidang-bidang 

ltersebut di atas l boleh diserahkan l kepada ahll al-dzimmahl apabila terpenuhi l 

persyaratan-persyaratannyal pada diri l mereka, sepertil kecakapan, kejujuran l 

dan kesetiaan l kepada lnegara.92 

Meskipunl demikian, bahwal non Musliml diperbolehkan menduduki l 

jabatan badan l eksekutif93 misalnya menjadil menteri ltertentu. Demikian jugal 

mereka bisal atau diperbolehkan l menjadi anggotal Ahli Majlisl Syura ataul 

Anggota Dewan l Perwakilan lRakyat. Hal inil disebabkan karenal Majlis Syural 

atau DPRl merupakan. tempatl untuk mengeluarkan l pendapat, memberi l 

nasihat kepadal pemerintah dan l menyuarakan kehendak l konstituen.94 Ahlil 

al-Dzimmahl juga ldiperboleh-kan mendudukil jabatan kementerian l 

pelaksanaan (wizarahl tahfidz), yaitul menteri pelaksanaan l yakni seorangl 

yang meneruskan l perintah-perintahl danl keputusan- keputusanl Imam sertal 

melaksanakan-lnya, ini berbedal dengan pejabatl kementerian perwakilan l 

 
91 Saliml Ali lal-Bahansawi, las-syari’ahl al-lmuftara ‘lAlaiha, Edisi Bahasal Indonesia 

diterjemahkan oleh l Musthalah lMaufur, Wawasan Sistem l Politik lIslam, (Cet. I; Jakarta: 
lPustaka al-lKautsar, 1996), lh. 202. 

92 Yusufl al-lQardawi, Ghairul lMuslim Fi Mujtamal al-lislam, edisi lIndonesia 
diterjemahkan oleh l Muhammad lBaqir, Minoritas Nonl Muslim didalam Masyarakat l Islam, 
(Cetl. II; Bandungl: Mizan, l1991), h. 54 

93 lAl-Mawardi, lal-Ahkam lal-Sulthaniyyah,(Cet. I; T. lTp: Dar lal-Fikh, 1960), lh. 27. 
94 Abdul Karim Zaidan, Masalah Ketatanegraan dalam Pandangan Islam, (Cet. I; 

Jakarta: Yayasan al-Amin, 1984), h. 72. 
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(wizarah ltafwidz) yang kepadanyal dikuasakan sepenuhnyal pengaturan 

urusanl politik, ladminis-trasi danl ekonomi negaral oleh limam.95 Jaminan hak l 

ahl lal-Dzimmah berpartisipasi l dalam politik l merupakan sifatl toleransi dalaml 

Islam. Islaml tidak memandang l akidah sebagai l halangan untuk l dilantik 

lsebagai pejabat pemerintahl jika ahll al-dzimmahl mempunyai lkemampuan. 

Sebagail warga negaral ahl a-dzimah mempunyail jaminan hak l dari 

sudutl sosial dalaml sebuah negaral Islam. Hak l dari sudutl sosial dapatl 

disimpulkan yaitul kebebasan lindividu, kebebasan lberagama, kebebasan 

mengeluarkan l pendapat, hak l mendapatkan pendidikan l dan perlindungan l 

ketika ltua. 

Kebebasan l individu ahll al-dzimmahl yaitu kebebasan l untuk pergil ke 

manal saja yangl ia kehendaki, keselamatan l terjamin dari l segala 

lpenganiayaan, tidak boleh l dicekal kecuali l ia lbenar-benar melanggarl undang-

lundang.96 Jaminan terhadapl keselamatan ahll al-Dzimmahl bukan sebatas l 

terhadap ancaman l dari dalaml negara, bahkan l meliputi ancaman l dari luarl 

yang dihadapil oleh ahll al- lDzimmah. Bahkan jikal ahl lal-Dzimah menjadi 

tawanan l pihak lmusuh, pemerintah Negaral Islam berkewajiban l 

menyelamatkan merekal walaupun terpaksal membayar uangl tebusan. Hartal 

benda merekal sama dengan l kedudukan lnyawanya. Negara Islaml 

bertanggung jawab l memberikan perlindungan l kepada hartal benda lahl al- 

lDzimmah. Oleh sebab l itu, siapal saja yangl mencuri hartal benda ahll al-

lDzimmah, tangannya akan l dipotong, siapal yang merampasnyal dia akan l 

ditakzir, dan l dikembalikan hartal tersebut kepadal pemiliknya. Siapal yang 

berhutangl harta bendanyal maka wajiblahl dia lmelunaskannya. Jika dengan l 

sengaja lmelambat- lambatkan sedangkan l ia seorang l yang berkemampuan l 

maka pemerintahl berhak lmemenjarakannya. 

 
95 Yusufl al-lQardawi, Gahiru Muslim lFi Mujtama lal-Islam, edisil Indonesia 

lditerjemahkan oleh lMuhammad Baqir, lMinoritas Non Muslim l didalam Masyarakat lIslam, 
(Cet. lII; Bandung: lMizan, 1991), l h. 55 

96 Abdull Karim lZaidan,  Masalah Ketatanegraan ldalam Pandangan lIslam, (Cet. I; 
Jakarta: lYayasan al-lAmin, 1984), lh. 75. 
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Islaml mengakui kebebasanl beragama bagil setiap lorang. Dengan artil 

tidak adal seorang pun l dapat memaksal orang lain l untuk menganutl agama 

Islaml atau meninggalkan l apa sajal kepercayaan yang l dianutnya. Negaral Islam 

menjaminl penduduk ahll al-Dzimmahl untuk menganutl dan melaksanakanl 

ajaran lagamanya. Berkenaan dengan l hak untuk l mengeluarkan lpendapat, 

mereka punl diperbolehkan untuk l melakukan lsyi'ar agamal mereka, 

lmempertahankannya dengan hujjahl jika adal yang mengkritik l agama lmereka. 

Dalaml bermuamalah dengan l mereka tidak l dibenarkan menghinal dan 

menyakitil mereka, tetapil tidak dilarang l untuk menyerul dengan caral yang 

lbaik, berdebat dengan l lemah lembutl dan lberadab. Ahl lal-dzimah jugal 

mempunyai hak l dalam bidang l ekonomi, yaitul mereka mempunyail 

kebebasan untuk l bekerja danl mencari lpendapatan. Mereka bebas l melakukan 

aktivitasl ekonomi tanpal adanya. lhalangan. Tetapi merekal tidak dibolehkan l 

menjual arakl atau babil di dalaml kawasan orangl Islam, kecualil mereka 

menjuall di kawasan l atau tempatl yang tidak l dihuni olehl orang Islaml 

walaupun dalaml negara lIslam. 

Bagil mereka yangl lemah karenal sakit ataul sudah tual ataupun 

ketiadaan l pendapatan untuk l kehidupannya, negaral Islam berkewajiban l 

menanggung merekal bahkan sampai l hari ltuanya. Perlindungan ini l harus 

diberikan l secara adill dan seksamal tanpa membedakan l antar wargal negara. 

c) lMusta’min 

Secaral bahasa, lkata "Musta'min l" merupakan bentukl isim lfa'il 

(lpelaku) dari katal kerja lista'mana. Katal ini seakarl dengan katal amana yangl 

berarti laman. Dengan ldemikian, kata istal mana mengandung l pengertian 

"memintal jaminan lkeamanan, dan orang l yang lmeminta jaminan tersebutl 

disebut lMusta'min.97 

 
97 Muhammadl Iqbal, lFiqh Siyasah, (Kontekstualisasil Doktrin lPolitik Islam), (lCet. I; 

lJakarta: Gaya Mdia lPratama, 2001), h. 236. 
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Menurutl pandangan ahlil figh, Musta'min l adalah orangl yang 

memasukil wilayah lain l dengan mendapatl jaminan keamanan l dari 

pemerintahl setempat, baik l ia Musliml maupun lHarbiyun. Menurut lal-Dasuki 

(w.1230l H) antaral Musta'minl dengan lMu'ahid mempunyail pengertian yang l 

sama. lMu'ahid adalahl orang lnon- Muslim yangl memasuki wilayahl dar lal-

Islam dengan l memperoleh jaminan l keamanan dari l pemerintah Islaml untuk 

ltujuan tertentu, kemudian l ia kembalil ke wilayahl dar lal-Harb.98 

lMusta'min yangl memasuki wilayahl dar lal-Islam bisal sebagai utusan l 

perdamaian, anggotal korps ldiplomatik, pedagang/linvestor, pembawa jizyah l 

atau lorang-orang yangl berziarah. Merekal yang menetapl di ldar al-Islaml 

dapat berubahl status menjadil Dzimuni melalui perjanjian l yang dibuatl 

dengan pemerintahan l Islam. Istilahl Musta'minl juga dapatl digunakan untukl 

orang-orangl Islam danl ahl lal-Dzimmi yangl memasuki wilayahl dar lal-harb 

ldengan mendapat izin l dan jaminanl keamanan daril pemerintah lsetempat. 

d) Harbiyunl 

Katal "harbiyun" berasall dari Harh yang l berarti lperang. Kata ini l 

digunakan untuk l pengertian wargal negara darl al-Harh yangl tidak menganutl 

agama Islaml dan antaral Islam dengan l dar lal-Harb tersebutl tidak terdapatl 

hubungan ldiplomatik.99 Menurut lSyi'ah lImamiah, istilah Harbiyun l dipakai 

untukl non-Musliml selain lahl al-lKitab. Pandangan inil berawal dari l asumsi 

bahwal antara Islaml dan agamal ahl lal-Kitab,100 memilikil kesamaan, yaitul 

sama-samal agama Samawi l yang berasall dari Allahl SWT. lOrang-orang 

Harbiyunl tidak terjamin l keamanannya bilal memasuki darl al-lIslam, karena 

lterwujudnya rasa aman l bagi merekal adalah berdasarkan l salah satul dari dual 

hal, yaitul beriman, memelukl agama lIslam, atau melaluil perjanjian ldamai. 

 
98 Syamsl al-Dinl Muhammad ibnl ‘Irfah lal-Dasuki, lHasyiyah al-lDasuki ‘ala lSyarh al-

lKabir, (Mesir: lal-Azhariyah, l1345 H), lh. 201. 
99 Syamsl al-Dinl Muhammad ibnl ‘Irfah lal-Dasuki, lHasyiyah al-lDasuki ‘ala lSyarh al-

lKabir, (Mesir: lal-Azhariyah, l1345 H), h. 237. 
100 Ahl al-Kitab, lIsmatu rofi’, wacanal inklusif ahl l al-lKitab, (Jakarta: Yayasanl 

paramadina, l2002), h. l99. 
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Daril penjelasan dil atas, dapatl disimpulkan bahwal warga negaral dar 

lal- Islam terdiril dari umatl Islam, ahll all-Dzimmil dan lMusta'min. Sedangkan l 

warga negaral dar lal-Harb terdiril dari lnon-Muslim yangl disebut lHarbiyun, 

Muslim sendiri l dan lMusta'min. 

2. lKewarganegaraan Menurut lNegara-Negara Modern l 

Dil setiap negaral pada umumnyal mempunyai aturan l tersendiri atasl 

syarat- syaratl yang ditentukan l untuk menjadil warga negaral dari negaral 

tersebut, namun l demikian dalaml ilmu pengetahuan l terdapat dual asas yangl 

utama, yaitu asas jus soli dan asas jus sanguinis.101 Yang dimaksud dengan 

jus solil (asas tempatl kelahiran) ialahl bahwa kewarganegaraan l seseorang 

ditentukan l oleh tempatl kelahirannya. Seseorang l adalah wargal negara daril 

negara lB, karena ial dilahirkan dil negara Bl tersebut. Sedangkan l asas jusl 

sanguinis (asas l keturunan) adalahl penentuan kewarganegaraan l seseorang 

ditentukan l oleh keturunan l dari orangl yang lbersangkutan. Seseorang adalah l 

warga negaral A karenal orang tuanyal adalah wargal negara lA. 

Penentuanl asas kewarganegaraan l yang dianutl oleh suatul negara 

adalahl merupakan hak l masing-masingl negara ltersebut. Walaupun tidak l 

dapat memenuhil asas jusl soli danl jus sanguinisl orang dapatl memperoleh 

lkewarganegaraan dengan jalan l pewarganegaraan ataul naturalisasi. lSyarat-

syarat dan l prosedur lkewarga- negaraan inil di berbagail negara sedikitl 

banyak lberlainan, menurut kebutuhan l yang dibawakan l oleh kondisil dan 

lsituasi negara lmasing-masing.102 

Sangatl jelas bahwal klasifikasi wargal negara dil dalam Islaml dengan 

negaral modern sangatl berbeda, inil dilihat dari l faktor hukuml yang lberlaku. 

Islam lebihl kepada hukuml Tuhan baik l dari lsumber primer lal-Qur'an, lhadis, 

maupun daril sumber sekunderl ijtihad, istihsan l yang berupal fiqih. Sedangkanl 

 
101Gouw Giokl Siong, Hukuml perdata nasional lIndonesia,  jilid 2,(Jakarta: lKinta, 

1962), h. l17. 
102Tim ICCEl UIN lJakarta, Demokrasi, Hakl asasi manusial dan masyarakatl madani, cet 

2, (Jakartal: Prenada lgroup, 2003), lh. 77.  
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klasifikasi wargal negara modern l dilihat dari l kepentingan negaral yang 

lbersangkutan. 

3. lHak-hak Politik l Warga Negaral dalam Islaml 

Menurut Muhammad Anis Qasim Ja'far, hak-hak politik itu ada tiga 

macam, yaitu:103 

a) Hak untuk mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan referendum; 

b) Hak untuk mencalonkan diri menjadi anggota lembaga perwakilan dan 

lembaga setempat; dan 

c) Hak untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan hal-hal lain yang 

mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat. 

Ketiga hak politik ini, tegas Qasim, tidak berlaku kecuali bagi orang-

orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu disamping syarat 

kewarganegaraan. Seseorang boleh menggunakan atau tidak menggunakan 

hak-hak politik tersebut tanpa ikatan apa pun.104 Menurut A. M. Saefuddin 

bahwa tiap individu memiliki hak-hak politik di antaranya hak memilih, hak 

musyawarah, hak pengawasan, hak pemecatan, hak pencalonan dalam 

pemilihan dan menduduki jabatan.105 

Menurut Al-Maududi paling tidak ada enam macam hak politik yang 

diakui dalam Islam, yaitu:106  

1) Hak Kebebasan untuk mengeluarkan pokok pikiran, pendapat, dan 

keyakinan.107 Hal ini lanjut menurut Al-Maududi, meliputi hak kebebasan 

untuk mengkritik pemerintah dan pejabatnya.  

2) Hak untuk berserikat dan berkumpul,  

 
103Mujar Ibnul Syarif, lHak-hak lPolitik Minoritas lDalam Komunitas Islam: lTinjauan 

Dari Perspektif Politik l Islam, cet I, (Bandung: l Penerbit Agkasa, l2003), h. l67. 
104Mujar Ibnu l Syarif, lHak-hak Politikl Minoritas Dalam Komunitas Islam: Tinjauan 

Dari Perspektif Politik Islam, cet I, (Bandung: Penerbit Agkasa, 2003), h. 67. 
105A. M. lSaefuddin,  Ijtihad lPolitik Cendekiaan Muslim, cet I, (Jakartal: Gema Insanil 

Press, 1996), h.17-19. 
106Mujar Ibnu Syarif, Hak-hak Politik Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam: 

Tinjauan lDari Perspektif lPolitik Islam, cet I, (Bandungl: Penerbit lAgkasa, 2003), lh. 52. 
107Abu lA’ la lMaududi, Islamic Lawl and lConstitution, (Lahore, lPakistan: Islamic 

lPublication Ltd, l1977), h. l283. 
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3) Hakl untuk memilihl dan dipilihl sebagai kepalal Negara,  

4) Hakl untuk mendudukil jabatan umuml dalam pemerintahan l Negara, 

5)  Hakl untuk memilihl atau dipilihl sebagai ketual dan anggotal Dewan 

lPermusyawaratan Rakyat (lDPR), 

6) Hakl untuk memberikanl suara dalaml pemilihan lumum. 

Pembahasan l mengenai hak l politik inil juga dil sampaikan olehl Abd lal- 

Karim lZaidan, beliau merincikan l mengenai hak l politik hampirl memiliki 

persamaanl serta memilikil perbedaan dalaml mengkategorikan pembagian l 

hak-hakl politik wargal negara dalaml Islam, sepertil yang telahl dipaparkan 

loleh Abu lA'la lal- Maududi. Sedikitnyal menurut beliaul ada enaml macam hakl 

politik dalaml Islam, l yaitu:  

1) Hakl untuk memilihl dan dipilihl sebagai kepalal Negara, baik l langsung 

maupunl melalui lperwakilan, 

2) Hakl musyawarah ataul hak untukl ikut berpartisipasi l dalam 

memberikan l ide, saranl dan kritik l yang konstruktifl kepada paral 

penyelenggara negaral terpilih, utamanyal kepala lNegara, agar tidak l 

melakukan lhal-hal yangl membahayakan lumat/rakyat,  

3) Hakl pengawasan/hak l untuk mengontroll dan meluruskanl 

penyimpangan yang l dilakukan olehl para penyelenggaral Negara, 

4) Hakl untuk memecatl atau mencopotl kepala Negaral dari jabatannyal 

bila tidak l dapat menjalankan l dengan baik l tugas yangl diamanahkan 

lumat/rakyat lkepadanya,  

5) Hakl untuk mencalonkan l diri untukl jabatan kepalal Negara/lPresiden, 

dan  

6)  Hakl untuk mendudukil jabatan umuml dalam lpemerintahan.108 

 
108Abd al-Karim Zaidan, Masalah Ketatanegraan dalam Pandangan Islam, Cet. I, 

(Jakarta: Yayasan al-Amin, 1984), h. 17-52. 
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Agarl memudahkan dalaml sistematika pembagian l macam-macaml hak-

hakl politik wargal negara dalaml Islam, dil bawah ini l akan dipaparkan l lebih 

llanjut hak- hakl politik wargal negara dalaml Islam, lyaitu: 

a) Hakl Memilih danl Dipilih 

Mengenail hak politikl rakyat untuk l memilih danl dipilih sebagai l kepala 

lnegara, Abd lal-Karim Zaidan l menyatakan bahwal setiap rakyatl suatu negaral 

yang telahl memenuhi syaratl mempunyai hak l untuk memilihl kepala negaral 

yang dianggapnyal mampu mewakilinyal dalam mengelolal semua urusannyal 

sesuai dengan l syariat lIslam. Landasan hak l ini menurutnyal termaktub dalaml 

ayat 38l surat lal-Syura. 

Ayatl di latas, lanjut Abdl al-Kariml Zaidan, dengan l amat jelasl 

menyatakan bahwal masalah kauml muslimin, utamanyal yang pentingl 

diputuskan dengan l jalan lmusyawarah. Penentuan calon l kepala negaral 

merupakan salahl satu masalahl yang sangatl penting yang l harus diputuskan l 

berdasarkan lmusyawarah. Hak untuk l memilih kepalal negara inil dapat 

dipergunakan l secara langsungl atau melaluiperwakilan olehl ahl hall wa lal-

'aqd, yaknil tokoh-tokohl yang lditeladani, dipatuhi, dan l dipercaya 

lumat/rakyat untuk l mengatur segalal urusannya.109 

Dalaml syariat lIslam, lanjut Abdl al-Kariml Zaidan, tidak l ada peraturanl 

yang defenitifl tentang mekanismel pemilihan kepalal negara, karenal itu 

pengaturannyal diserahkan kepadal umat sesuail dengan situasi l dan kondisil 

yang ldihadapinya. Bila diperlukan l mereka bisal mempergunakan caral 

pemilihan langsungl dan kalaul dirasa caral yang pertamal ini tidak l atau 

kurangl efektif, merekal bisa memilihl alternatif lkedua, yakni melaluil 

perwakilan ahll hal wal al-'aqd. Sekiranyal pemilihan kepalal negara dilakukan l 

 
109Mujar Ibnu l Syarif, lHak-hak lPolitik Minoritas lNon-Muslim lDalam Komunitas lIslam: 

Tinjauan lDari Perspektif lPolitik Islam, cet I, (Bandung: l Penerbit lAgkasa, 2003), h. 54. 
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melalui lperwakilan, menurut ldia, rakyat sendirilahl yang sebenarnyal 

melakukan pemilihan l itu.110 

Perlul diperhatikan bahwal pemilihan kepalal negara selamal ini 

menjadil pembicaraan yang l selalu laktual, apalagi apabilal terjadi dil negara-

negaral muslim, semisall al-Maududil menyatakan bahwal hak untukl menjadi 

kepalal negara itul hanya terbukal untuk kauml Muslimin. Karenal itu, wargal 

negara lnon-Muslim yangl tidak mengakuil Islam tidak l mempunyai hak l untuk 

ikutl campur dalaml urusan- urusanl negara berideologi l Islam yangl secara 

jujurl tidak ldiakuinya. Selain litu, ia jugal mengemukakan bahwal orang yangl 

berhak dicalonkan l sebagai kepalal negara dil samping harusl memenuhi 

lsyarat-syarat:111 lMuslim, laki-llaki, dewasa, sehatl jasmani danl rohani, wargal 

negara yangl terbaik, lshaleh, kuat komitmennyal terhadap lIslam, orang yangl 

dipercaya, ldicintai, dan diinginkanl oleh lrakyat. 

Sepertil halnya seorang l warga negaral pada umumnyal mereka 

memilikil semua lhak-hak politik l seperti hak l memilih dan l dipilih, begitupunl 

dengan Islaml yang sangatl menghargai setiapl hak yangl dimiliki olehl 

umatnya. Demikianlahl pemaparan mengenail hak politik l warga negaral dalam 

lhal hak memilihl dan ldipilih. 

b) Hakl Berserikat dan l Berkumpul 

Islaml juga telahl memberikan hak l kepada rakyatl untuk bebasl 

berserikat dan l membentuk lpartai-partai ataul organisasi-lorganisasi. Hak ini l 

tunduk kepadal aturan-aturanl umum ltertentu. Hak ini l harus dilaksanakan l 

untuk menyebarkan l kebaikan dan l kebenaran dan l bukan untukl 

menyebarkan kejahatan l dan lkekacauan. Kebebasan untuk l berserikat dan l 

berkumpul lini, terdapat dan l disebutkan di l dalam lAl-Qur'anl tetapi lAl-Qur'anl 

itu menganggapl ini sebagail keharusan bagi l pribadi manusial untuk turutl 

 
110Mujar Ibnu l Syarif, lHak-hak lPolitik Minoritas lNon-Muslim lDalam Komunitas lIslam: 

Tinjauan lDari Perspektif lPolitik Islam, cet I, (Bandungl: Penerbit lAgkasa, 2003), lh. 52. 
111 lAbu A’ lal Maududi, lIslamic Law andl Constitution, (Lahorel, Pakistan: lIslamic 

Publication lLtd, 1977), lh. 252. 
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serta mengambill bagian secaral aktif dalaml urusan-urusanl masyarakat 

(umatl) yang mengajak l manusia berbuatl baik dan l mencegah mungkarl serta 

lmeyakini Allah lSWT.112 

Padal dasarnya agamal Islam adalahl agama yangl menghendaki 

pergaulanl atau diistilahkan l dengan jamaahl setiap Musliml selalu 

menyediakan l diri untukl menjunjung tinggil panggilan Tuhan l dengan 

lmengerjakan Shalat lberjamaah. Menurut ajaran l Islam dengan l melalui 

lsebuah musyawarah sebagaimanal firman Allahl SWT dil dalam lal-Qur'an:113 

Ayatl ini dapatl menjadi pegangan l untuk berkumpull atau berserikatl 

serta lberpendapat. Bahkan menjadi l konsep dasarl untuk bermasyarakatl dan 

bernegaral yang memhendakil pendapat. Jelasnyal syura ataul bermasyarakat 

jadil pokok dalaml membangun masyarakatl dan bernegaral dalam lIslam. 

Menurut ajaranl Islam dengan l melalui lembagal perserikatan dan l 

perkumpulan dan l mengadakan lhubungan-hubungan (lmusyawarah) 

konsultasi dan l sebagainya suatul kekuatan untuk l memperjuangan lhak-hak 

manusial dalam suasanal persaudaraan. 

Jelasnyal bahwa Islaml menjamin kebebasan l berkumpul danl berserikat 

bagil setiap lorang. Hal ini l tidak hanyal sekedar jaminan l melainkan dituntutl 

untuk mewujudkannyal dalam kehidupan l sehari-lhari 

c) Hakl Mengeluarkan Pendapatl 

Islaml memberikan hak l kebebasan berpikir l dan mengeluarkanl 

pendapat kepadal seluruh wargal negara Islaml dengan syaratl bahwa hak l itu 

digunakanl untuk menyebarkan l kebaikan dan l bukan untuk l menyebar 

lkeburukan. Konsep Islam l tentang kebebasan l mengeluarkan pendapatl jauh 

lebihl tinggi daripadal hak yangl diakui lbarat. Memang hak l untuk kebebasanl 

 
112Abu lA’ la lMaududi,  Hak-hakl Manusia dalaml Islam, Penterjemahl Bambang Irianal 

Djajaatmadja, lCet. III, (Jakartal: Bumi lAksara, 2005), lh. 32. 
113Dalizar lPutra,  HAM (Hakl Asasi Manusial Menurut lal-Qur’an),Cet. II, (Jakartal: PT. 

lAl-Husna lZikra, 1995), lh. 57. 
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mengeluarkan pendapatl guna menyebarkan l kebaikan dan l bukan hanyal 

semata-matal hak tetapil suatu lkewajiban. 

Berpendapatl adalah mengemukakan l ide ataul gagasan. Ial adalah hasill 

renungan terhadapl kejadian langitl dan lbumi, serta alaml semesta lini, guna 

untukl mendorong kemajuan l umat danl keluhuran lkehidupan. Setiap orang l 

mempunyai hak l untuk menyatakan l pendapatnya selamal dia tetapl dalam 

lbatas-batas yang l ditentukan olehl hukum danl norma-normal lainnya. Artinyal 

tidak seorang l pun diperbolehkan l menyebarkan lfitnah, hasut dan l berita-

berital yang mengganggul ketertiban umuml dan mencemarkan l nama baik l 

orang. Pendapatl yang dikehendaki l adalah pendapatl yang lbersifat 

konstruktif, tidak l bersifat destruktifl dan tidak l pula bersifatl anarkis. Bagi l 

seorang musliml selalui dianjurkan l mengemukakan idel atau gagasan l untuk 

menciptakan l kebaikan dan l mencegah kemungkaran l Allah SWTl menjelaskan 

ldalam firman-Nyal yang lberbunyi:114 

Kesempurnaan l Islam seorang l Muslim tergantung l kepada empatl 

syarat lyaitu: Iman, amall soleh, lnasehat-menasehati dalaml kebenaran dan l 

nasehat menasehati l dalam lkesabaran. Nasehat menasehati l adalah dalaml 

rangka memberikan l pendapat kepadal orang llain.115  

Nasehatl itu mengandung l ajaran melakukan l kebaikan, ajakanl 

meninggal- kanl kejahatan dan l menyedarkan merekal terhadap lkelalaiannya. 

Demikian pentingnyal menyatakan pendapatl dalam Islaml demi untukl 

kemaslahatan lumum. Dengan goresan l pena orangl dapat menyatakan l 

pendapatnya, mengetahui l pendapat orang l lain, mendalamil ilmu 

lpengetahuan, memperjuangkan lhak-haknya dan l sebagainya. Goresanl pena 

dalaml mengemukakan pendapatl ini tentul selalu memperhatikan l etika 

 
114Dalizar lPutra,  HAM (Hakl Asasi lManusia Menurut lal-Qur’an), lCet. II, (lJakarta: PT. 

Al-Husnal Zikra, l1995), h. 52. 
115 lT. M. Hasbi ash l Shiddiqy, 2002l Mutiara Haditsl I, (Jakartal: Bulan lBintang, 1975), 

lh. 183. 
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pergaulanl dan jugal jangan sampail merugikan orang l lain sesuai l dengan 

lprinsip amar lma'ruf nahil mungkar. 
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BAB IV 

PENCABUTAN HAK POLITIK 

A. Konsep Pencabutan Hak Politik di Indonesia 

 Hak politik merupakan hak mendasar yang dimiliki oleh setiap warga 

negara. Keberadaan hak politik sebagai salah satu bagian dari Hak Asasi 

Manusia menjadikan negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan 

dan menjamin pemenuhannya. Berbagai instrumen telah bentuk untuk 

memberikan perlindungan terhadap penjaminan hak politik.  

 Meski demikian, esensial dari Hak Politik merupakan hak yang 

bersifat derogable right (hak yang dapat dicabut). Maka negara memberikan 

regulasi yang bersifat relatif terhadap penjaminan hak politik di Indonesia. 

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pencabutan hak 

politik di Indonesia merupakan salah satu bentuk sanksi pidana dalam 

kategori pidana tambahan. Yaitu pidana yang bersifat relatif tanpa adanya 

pengurangan dari pidana pokok. 

 Konsep pencabutan hak sudah dikenal sejak zaman Romawi. Pada 

waktu itu, konsep tersebut dikenal dengan nama infamla (hilangnya hak 

istimewa sebagai warga Romawi atau hilangnya kehormatan), deminutio 

xistimationis (pengurangan kehormatan) yong dijatahkan terhadap 

perbutan-perbuatn melakukan pekerjaan-pekerjaa tldak terhormat, 

termasuk pada pelanggaran kontrak dan juga berhubungan dengan vonis 

terhadap sejumlah kejahatan tertentu.116 Cirinya adalah bahwa hukum 

demikan tidak dijatuhkan melainkan berlaku secara otomatis dan sejauh 

mungkin berupaya mewujudkan restitution in integrum yang kadang berarti 

seumur hidup. Hukuman ini berwujud pencabutan keseluruhan hak privat 

maupunl publik lterpidana. Namun, acapl kali tidak l terkait dengan l delik yangl 

dilakukan, namun l semata-matal dimaksudkan untuk l merendahkan 

 
 116 Janl Remmelink, lHukum Pidana, (Jakartal: Gramedia Pistaka lUtama, 2003), lh. 493. 
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kehormatan l pelaku pelanggaran l yang bersalahl melakukan pelanggaranl 

hukum tersebutl dan menempatkannyal sebagai wargal kelas lbawah. 

 Degradasil atau penurunan l status serupal juga menjadil tujuan peinesl 

infamantes, diaturl dalam codel penal yangl berlaku sampai l dengan tahun l 

1886, yangl terkait secaral otomatis padal dilakukanya lkejahatan-kejatan 

lserius, misalnya penggelapan l uang. Bilal seseorang dinyatakan l bersalah 

melakukan l kejahatan ldemikian, maka ial seumur hidupl tidak bolehl atau 

tidak l mungkin lagil mengemban sejumlahl profesi lpenting, seperti lguru, 

hakim, dan l notaris. Pencabutan l status sebagail warga negaral terhormat ataul 

hukuman merendahkan l martabat seumurl hidup yangl berlaku secaral 

otomatis sebagaimanal digambarkan di l atas, barul dicabt padal tahun 1886l 

dengan ldiberlakukannya KUHPidana baru l di lBelanda. Alasan utamanyal 

adalah bahwal sanksi demikian l mengakibatkan terpidanal kesulitan mencari l 

mata pencaharian l lain danl mendorongnya melakukan l kejahatan-lkejahatan 

baru. Dil samping litu, pencelaan demikialn tidak memiliki l kaitan denganl 

tingkat kejahatan l yang dilakukan l serta lhak-hak yangl dirampas. Singkatl kata, 

apal yang ditolak l secara prinsipill bukanlah ihwall perampasan lhak, namun 

yangl dikehendaki adalahl diambilnya lhak-hak tertentul yang olehl pihak yangl 

bersangkutan, dengan l mengingat tindak l pidana yangl telah ldilakukan, justru 

ltelah disalahgunakannya. 

 Indonesia menerapkan pencabutan hak politik yang khusus 

diperuntukan bagi tindak pidana yang merugikan keuangan negara bagi 

oknum politis, yaitu tindak pidana korupsi. Pencabutan hak politik bagi 

narapidana tindak pidana korupsi tertuang dalam berbagai regulasi 

khususnya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan KUHP. Tujuan 

pencabutan hak politik bagi narapidana tindak pidana korupsi ini pada 

dasarnya sebagai bentuk pemberian rasa jerah kepada narapidana yang 

berpolitik praktid agar tidak menduduki jabatan politik lagi. 

 Penerapan pencabutan l hak politik l sebagai pidanal tambahan ldi 

Indonesia merupakan implikasi dari l dianutnya sistem negara hukum 
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(rechstaat). Sehingga ketentuan tersebut diberikan legitimasi oleh negara 

untuk memaksimalkan perlindungan dan penjaminan hukum secara 

universal. 

 Vonisl pidana tambahan l berupa pencabutan l hak dapatl membuat ljera, 

karena sesuai l dengan tujuan l utama pemidanaan l di sampingl membuat jeral 

pelaku jugal bersifat lpreventif, deterrence danl reformatif. Menurutl Utrecht, 

pemidanaan l bertujuan sebagai l prevensi ataul perlindungan lkepada 

masyarakat dari l ancaman yangl dapat merugikan l kepentingan masyarakatl 

itu. Sedangkan l tujuan yangl bersifat deterrencel adalah untukl menimbulkan 

rasal takut untukl melakukan kejahatan l yang dibagi l menjadi tujuan l 

deterrence yang l bersifat individuall yang dimaksudkan l agar pelakul menjadi 

jeral untuk melakukan l kejahatan, dan l yang bersifatl publik yaitul agar anggotal 

masyarakat lain l merasa takutl melakukan kejahatan l sertayang bersifat 

jangkal panjang untukl dapat memeliharal keajegan sikapl masyarakat 

lterhadap pidana.117 

 Seseorangl untuk bisal korupsi butuhl kepintaran bagaimanal caranya 

untukl bisa menyusun l taktik, dan l orang mencari l yang bisal "dibeli." Tidakl 

salah jikal korupsi masuk l dalam lingkupl white collarl crime & lsophisticated 

crime, yangl menguasai "ldunianya" dengan kepribadian l pandai danl 

terhormat. Koruptor bisa dikatakan orang yang "sakit rohaninya" sehingga 

patut dikutuk. Khususnya disektor korupsi politik (political corruption) yang 

mampu menimbulkan akibat dahsyat bagi hak asasi manusia." Mubyarto dan 

Huntington pun berpendapat untuk Indonesia sejak dulu yang terjadi adalah 

korupsi politik dengan dampak yang massive dan mengancam stabilitas. 

 Dalam dunia politik, suatu negara demokrasi dengan konsep 

kedaulatan rakyat yang diimplementasikan perwujudannya melalui Pemilu 

(dengan partai sebagai kendaraan politik) untuk memilih para wakil di 

Parlemen atau Pemimpinnya guna menduduki jabatan Publik (seperti Kepala 

Negara/ Pemerintahan, Kepala Daerah) akan menjadi sangat berbahaya jika 
 

 117 S. Wulandari, “Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, Jurnal Hukum Pro Justisia 
26, no. 1 (2008): h. 7. 
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terpilih sosok berkepribadian korup yang akan menciptakan rezim korup & 

berakibat serta berdampak pada krisis ekonomi, krisis pemerintahan, krisis 

hukum dan berujung pada krisis kepercayaan.118 

 Anasl Urbaningrum, yang l pada masanyal pernah ldijuluki "a politicall 

raising lstar" dengan konsepl "Berpolitik Denganl Gagasan" & "Membangunl 

Budaya lDemokrasi" yang telahl nyata-nyatal mengingkari sumpahl jabatannya 

sertal kepercayaan yang l diberikan masyarakatl kepadanya lselaku Anggota 

lDPR- RI. Demil mewujudkan ambisinyal menjadi Presiden l RI padal tahap awall 

meraih jabatan l Ketua Umuml Partai Demokratl (the rulingl party padal masa 

litu) terlebih ldahulu, dimana usahal tadi dalaml pembiayaan luntuk 

pemenangannya dicapai l dengan caral memperoleh penerimaan l dana-danal 

(uang lsuap) yang bersumberl dan luang-uang kasbon l PT Adhil Karya, PTl Duta 

lSari Citralaras yang l berambisi mendapatkan l Proyek lP3SON Hambalang dan l 

Kemenpora dan l proyek-proyekl yang bersumberl dari lAPBN/APBNP 2010l 

lainnya (sepertil Proyek dil Kemendiknas) yang l dikerjakan olehl Permai 

lGroup. 

 Atasl dasar litulah, hakim kemudian l berpendapat bahwal jabatan 

politik l yang digunakanl untuk mencari l keuntungan pribadi l dan merugikanl 

negara sangatl berbahaya dalaml negara hukuml demokrasi. Walaupunl pidana 

tambahan l berupa pencabutan l hak-hakl tertentu untukl memilih danl dipilih 

dalaml jabatan publik l kepada terpidanal korupsi yangl telah dinyatakan l 

terbukti lbersalah, dengan sendirinyal akan terseleksi l secara alamiahl di 

lmasyarakat. Masyarakat sudah l cerdas dalaml menilai seseorang l untuk 

memilihl dan dipilihl dalam jabatan l publik, dan l dengan sendirinyal bagi 

lterpidana korupsi akan l tereleminir sendiri l dalam menentukan l hak-lhaknya 

tertentu. 

 Olehl sebab litu, pencabutan hak l politik layak l untuk dipertimbangkanl 

berdasarkan jenis l pidana yangl dilakukan. lNamun, kita tidak l boleh 

menampik l bahwa emosi l publik yangl memuncak akibatl keuangan negaral 
 

 118 Achmad Fauzi, Korupsi dan Penguatan Daulat Hukum, (Yogyakarta: UII Press, 
2015), h. 10. 
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digerogoti olehl koruptor telahl menjadikan pertimbangan l mendasar olehl 

hakim gunal memastikan perbuatan l korupsi tidak l akan terjadil dikemudian 

lhari. Pencabutan hak l politik menjadil jalan tengahl untuk melakukan l tindakan 

lpencegahan dalam rangkal meminimalisir perbuatan l korupsi di lIndonesia. 

 Putusanl pengadilan adalahl tonggak yang l penting bagi l cerminan 

keadilan l termasuk putusan l pengadilan yang l berupa penjatuhan l pidana danl 

pemidanaan. Lahirnyal penjatuhan pidanal dan pemidanaan l bukan muncull 

begitu sajal melainkan melaluil proses lperadilan.119 Putusan Hakiml yang 

berkualitasl adalah putusanl yang didasarkan l dengan pertimbanganl hukum 

yangl sesuai dengan l bukti yang l didapat daril hasil lpemeriksaan, penyidika, 

danl dari faktal yang terungkapl di lpersidangan. Putusan hakim l juga harusl 

sesuai dengan l undang-undangl dan keyakinanl hakim yangl tidak terpengaruh 

daril godaan daril berbagai pihak l dan dapatl dipertanggung jawabkan l secara 

lprofessional kepada lpublik. 

 Tindakl pidana korupsi l merupakan kejahatan l luar biasal 

(extraordinary lcrime). Oleh karenal itu, hakiml dalam memutusl perkara 

tindak l pidana korupsil harus mempertimbangkan l sebab danl akibat daril 

putusan yangl akan ldijatuhkannya.120 Undang-Undangl Nomor 31l Tahun 1999l 

tentang Pemberantasan l Tindak Pidanal Korupsi mengaturl mengenai pidanal 

tambahan seperti l yang diaturl dalam Pasall 18 ayatl (1) hurufl d yangl 

menyatakan bahwal pencabutan seluruhl atau Sebagian l hak-hakl tertentu ataul 

penghapusan seluruhl atau sebagian l keuntungan ltertentu, yang telahl atau 

dapatl diberikan olehl pemerintah kepadal terpidana. Berdasarkan l Pasal 35l 

Ayat (1) lKUHP, hak-hakl terpidana yangl dengan putusan l hakim dapatl dicabut 

dalaml hal-hall yang ditentukan l kitab lundang-undang lini, atau dalaml aturan 

lumum lainnya lialah: 

1. Hakl memegang jabatan l pada umumnyal atau jabatan l yang ltertentu. 

 
 119 Bambangl Waluyo, Pidanal dan Pemidanaan, (Cet. II; lJakarta: Sinar lGrafika, 2004), 
h. l33. 
 120 Bardal Nawawi Arif, Bungal Rampai Kebijakanl Hukum lPidana, (Bandung: lAditya 
Bakti, l2002), h. 128. 
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2. Hakl memasuki angkatan l bersenjata. 

3. Hakl memilih danl dipilih dalaml pemilihan yang l diadakan berdasarkan l 

aturan-aturanl umum; 

4. Hakl menjadi penasihatl (raadsman) ataul pengurus menurutl hukum 

(gerechtelijkel bewindvoerder) hakl menjadi lwali, wali lpengawas, 

pengampu ataul pengampu lpengawas, atas orang l yang bukan l anak 

lsendiri; 

5. Hakl menjalankan kekuasaan l bapak, menjalankan l perwalian ataul 

pengampuan atasl anak lsendiri; 

6. Hakl menjalankan pencaharian l (beroep) yangl teretentu; 

 Dalaml Pasal 38l Ayat (1) dinyatkanal jika dilakukan l pencabutan lhak, 

hakim menentukan l lamanya pencabutan l sebagai lberikut: 

1. Dalaml hal pidanal mati ataul pidana penjaral seumur lhidup, lamanya 

lpencabutan seumur lhidup; 

2. Dalaml hal pidanal penjara untukl waktu tertentul atau pidanal 

kurungan, lamanyal pencabutan paling l sedikit 2l (dua) tahunl dan 

lpaling banyak l5 (lima) tahunl lebih lamal dari pidanal pokoknya; 

3. Dalaml hal pidanal denda, lamanyal pencabutan paling l sedikit 2l (dua) 

ltahun dan palingl banyak 5l (lima) ltahun; 

 Dalaml Pasal 38l Ayat (2l) KUHP dinyatakan l bahwa pencabutan l hak 

mulail berlaku padal hari putusanl hakim dapatl dijalankan. Dalaml Pasal 18l 

ayat (1) hurufl d lUndang-Undang Nomorl 31 Tahunl 199 maupunl Pasal 35l 

sampai Pasall 38 KUHPl tidak dinyatakan l secara spesifik l mengenai kriterial 

pelaku tindak l pidana korupsi l atau terdakwal yang dapatl dijatuhin pidanal 

tambahan pencabutan l hak lpolitik. Dalam Pasall 2 sampail dengan Pasall 20 

lUndang-Undang Nomorl 31 Tahunl 1999 hanyal disebutkan“setiapl orang” 

yangl jika diartikanl berdasarkan Pasall 1 Ayatl (3) lUndang-Undang Nomorl 31 

Tahunl 1999 tentangl Pemberantasan Tindak l Pidana Korupsi l berarti 

lperseorangan atau termasuk l korporasi. lIstilah “setiap lorang” dapat diartikan l 

perseorangan baik l WNI ataul WNA sertal korporasi, namun l dalam Pasall 21 
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lAyat (1) lUndang-Undang Nomorl 39 Tahunl 1999 dinyatakan l bahwa setiapl 

orang bebasl untuk memilihl dan mempunyail keyakinan lpolitiknya, dan lebihl 

lanjut dalaml Pasal 43l Ayat (1) UUl No. 31l Tahun 1999l dinyatakan bahwal 

setiap wargal negara berhakl untuk dipilihl dan memilihl dalam pemilihan l 

umum berdasarkan l persamaan hak l melalui pemungutan l suara yangl 

langsung, lumum, bebas, lrahasia, jujur, dan l adil sesuail dengan ketentuanl 

peraturan lperundang-undangan. Jadil secara yuridisl yang memilik l hak 

lmemilih dan dipilihl adalah lWNI. 

 Kriterial dijatuhkannya putusan l pidana tambahan l berupa pencabutan l 

hak politik l dapat ditemuil pada Putusan l Mahkamah Konstitusi l Nomor l14-

17/PUU-V/2007l mengenai pengujian l Pasal 58l huruf lf Undang-Undangl 

Nomor 32l Tahun 2004l tentang Pemerintahan l Daerah Terhadapl Undang-

lUndang Dasar Republik l Indonesia Tahun l 1945 yangl mengatur mengenail 

pencabutan hak l pilih. Mahkamahl Konstitusi mempersempitl pemberlakukan 

putusanl tersebut yangl sebelumnya telahl memuar 2l (dua) lsyarat, yaitu tidak l 

berlaku untuk l kejahatan kealpaan l ringan (culpal levis) dan l tidak berlakul 

untuk kejahatan l karena alasl an lpolitik, dipersempit olehl Mahkamah 

Konstitusil menjadi keberlakukannyal hanya untuk l jabatan publicl yang dipilihl 

(elected lofficial). 

 Berdasarkan l putusan mahkamahl konstitusi ltadi, dapat disimpulkan l 

bahwa kriterial terdakwa yang l dapat dijatuhil pidana tambahan l pencabutan 

lhak-hak tertentul salah satunyal hak politik l di Indonesial yaitu dapatl 

dijatuhkan padal terpidana yang l memiliki jabatan l atau posisil politik yangl 

dimana terpidanal tersebut melakukan l tindak pidanal korupsi dimanal 

terpidana tersebutl melakukan tindak l pidana korupsi l dengan 

menyalahgunakan l kewenangan ataul kekuasaan yang l ia lmiliki. Dampak 

perbuatanl tersebut menyangkutl beberapa aspek l kehidupan masyarakatl baik 
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lsosial, ekonomi, lpolitik, ketahanan lsosial, integritas negara l maupun 

ldiplomasi di dalaml pencaturan dunial internasional.121  

 Berdasarkan kajianl korupsi politik l yang terjadil di bebrapal negara 

lmodern, dapat dilihatl bahwa korupsi l politik memilik l dampak yangl lebih luasl 

dibandingkan dengan l korupsi yangl dilakukan olehl orang yangl tidak 

memilikil posisi lpolitik. Korupsi politik l lebih beradal dalam stadiuml untuk 

mempertahankan l dan memperluasl kekuasaan. Dari l adanya penyalahgunaan l 

kekuasaan dan l kebutuhan ketertiban l sosio lpolitik, menuntut adanyal peran 

kontrill yang sepadan l terhadap pelaksanaan l kekuasaan. Kekuasaan l 

pemerintahan diberi l mandate untuk l mengatur dan l mendistribusikan 

kekayaan l negara, sehinggal dalam prosesl pendistribusian tersebutl selalu 

lberpotensi adanya penyimpangan l yang dilakukan l oleh yangl berwenang 

lyaitu pemegang lkekuasaan.122 

 Korupsil di Indonesial saat inil sudah meluasl dalam lmasyarakat. 

Perkembangan korupsi l terus meningkatl tiap tahunnyal baik dari l jumlah 

lkasus yang terjadi l dan jumlahl kerugian keuangan l negara maupunl dari segil 

kualitas tindak l pidana yangl dilakukan semakin l sistematis sertal lingkupnya 

yangl memasuki seluruhl aspek kehidupan l masyarakat. Korupsi l adalah 

realitasl tindakan penyimpangan l norma sosiall dan hukuml yang tidak l 

dikehendaki masyarakatl dan diancaml sanksi olehl negara. Korupsi l sebagai 

bentukl penyelahgunaan lkedudukan, kekuasaan, lkesempatan untuk 

memenuhil kepentingan diril sendiri dan l atau kelompoknyal yang lmelawan 

kepentingan bersamal (masyarakat). Saatl ini dil Indonesia perilakul korupsi 

sudahl berkembang dan l menyebar kel segala segi l lapisan masyarakatl dan 

 
 121 Artidjo Alkostar, lKorupsi Politik di Negara Modern, (Cet. I; Yogyakarta: FH UII 
Press, 2008), h. 7. 
 122 Yosyl Dewi lMahayanthi, “Dasar Pertimbangan l Hakim dalaml Menjatuhkan 
Putusanl Pencabutan Hakl Pilih Aktifl dan Pasifl terhadap Tindakl Pidana Korupsil dalam 
lPerspektif Hak Asasil Manusia”, Jurnall Ilmiah Fakultas Hukum Universitas lBrawijaya (2015): 
lh. 17. 
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dilakukan l oleh pejabatl publik. Tindakan l korupsi berkembang l di tingkatl 

individu, lembagal (organisasi) dan l kelompok lsosial.123  

B. Implikasi Pencabutan Hak Politik terhadap Jaminan Perlindungan 

HAM di Indonesia 

 Penanganan terhadap pelaku kejahatan yang luar biasa harus 

dilakukan dengan sangat luar biasa, yaitu perangkat undang-undangnya 

harus dapat memadai (dapat menjangkau segala perbuatan korupsi dalam 

berbagai jenis dan berbagai tingkatan), perangkat pelaksana undang-

undangnya juga harus orang-orang yang terpilih, yaitui orang-orang yang 

sangat professionali dalam bidang itu dan beresih dari korupsi, termasuk 

budaya hukumnya (kesadaran hukum masyarakat) harus dapat mendukung 

terlaksananya persoalan tersebut. 

 Muladi, meng ingat seringnya diikatakan bahwa sumber atau 

kesempatan korupsi adalah pemberian monopoli kekuasan kepada seseorang 

Pemidanaanl terhadap pelakul tindak pidanal korupsi serigkali muncul 

perdebatan l yang sangatl panjang akibatl pencabutan hak l politik sebagai l 

pidana ltambahan. akibat dari pencabutan l hak politik l ini menjadi akibat padal 

hilangnya kesempatan l para narapidana korupsi yang l telah selasai l menjalani 

lpidana. Hal ini l menimbulkan lonjakan besar karena l negara Indonesial yang 

menjaminl adanya HAMl tetapi tidak l menjadi pertimbangan l dalam 

lmenjatuhkan putusan terhadapl koruptor.  

 lHak-hak yangl bisa dicabutl sesuai Pasall 35 1 lKUHP, adalah: i Hak l 

memegang jabatan l tertentu; iil Hak memasukil angkatan bersenjatal iii Hakl 

memilih danl dipilih IVl Hak menjadil penasihat, hak l menjadi walil pengawas, 

pengampul atau pengawasl atas orangl yang bukan l anak sendiril v Hakl 

menjalankan kekuasaan l bpk, menjalankan perwakilan l atau pengampul atas 

anakl sendiri dan l vi Hakl menjalankan pekerjaan l tertentu. Padal masa llalu, 

hukuman tambahanl tersebut bisal berupa kematian l perdata (mortl civile) bagil 

pelaku kejahatan l berat, namun l sekarang umumnyal tidak ldiberlakukan. 
 

 123 RB. Soemanto, dkk., “Pemahaman l Masyarakat tentang l Korupsi”, Jurnall Hukum 
lYustisia 3, no. 1 (l2014): h. 81. 
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Hukuman tambahan l lebih dimaksudkan l mencegah lseseorang 

menyalahgunakan hak l tersebut, agarl kejahatan serupal tidak terulang l lagi. 

 Hall itu jugal ditegaskan dalaml KUHP sebagai l aturan lumum, bahwa 

hakl memilih danl dipilih bisal dicabut. Pencabutan l hak tertentul seperti "hak l 

untuk dipilihl dan dipilihl dalam jabatan l publik", sejatinyal bisa menjadil salah 

lsatu cara untuk l memberikan efek l jera sekaligusl menimbulkan rasal takut 

lbagi calon koruptor l yang memilikil kehendak melakukan l perbuatan korupsi l 

di kemudian l hari. lUndang-Undang Tipikorl pun mengancaml pembayaran 

uangl pengganti yangl jumlahnya palingl banyak sesuai l dengan jumlahl uang 

ataul harta bendal yang diperolehl dari lkorupsi. Sayangnya, ketentuan l ini bisal 

diganti denganl penjara yangl ternyata sangatl rendah, jikal selama satul bulan 

tidak l mampu dibayarl dan tidakl ada hartal benda terdakwal yang dapatl disita 

untukl membayar uangl pengganti hasill korupsi. Pencabutan l hak politik l pada 

dasarnyal sebagai hukuman l tambahan selain l hukuman pokok l dan ldenda. 

Putusan itul menyebabkan terpidanal kehilangan hak l politiknya luntuk 

memilih danl dipilih, termasuk l hak untuk l menduduki jabatan l publik. 

 Hak politik warga Negara diatur dalam bab hak turut serta dalam 

pemerintahan, yakni diatur dalam Pasal 45 ayat (1), (2), dan (3) serta pasal 

44 yang berbunyi sebagai berikut:124 

Pasal 43 

1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam 
pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui 
pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 
dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 

2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan 
dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang 
dipilihnyal dengan lbebas, menurut caral yang ditentukan l dalam 
peraturanl perundang-lundangan.  

3) Setiapl warga negaral dapat diangkatl dalam setiapl jabatan 
lpemerintahan.  
 

 
 124 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia. 
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lPasal 44:  

Setiapl orang baik l sendiri maupunl bersama-samal berhak mengajukanl 
pendapat, lpermohonan, pengaduan, dan l atau usulan l kepada 
pemerintahl dalam rangkal pelaksanaan pemerintahan yang l bersih, 
lefektif, dan lefisien, baik dengan l lisan maupunl dengan tulisan l sesuai 
ldengan ketentuan peraturan l perundang-lundangan. 

 Terkait permasalahan pencabutan Hak l Politik Tindak Pidana Korupsi 

(Tipikor) menjadi persoalan yang masih dibicarakan sampai saat l ini. Hall ini 

dikarenakan l adanya beberapal narapidana yang l telah dicabutl hak lpolitiknya, 

seperti Djokol Susilo, Lutfil Hasan lIshaaq, Anas lUrbaningrum, dan beberapal 

pejabat lainnyal yang tersandung l kasus lkorupsi. Terdapat pro l dan kontral 

terkait keputusan l ini. lSegelintir kalangan menilai l bahwa pencabutan l hak 

lpolitik merupakan tindakan l yang inkonstitusionall mengingat hall tersebut 

lmerupakan Hak Asasi l Manusia (lHAM) yang telahl dijamin lhak-haknya secaral 

konstitusional.  

 Undangl Undang Nomorl 39 Tahunl 1999 tentangl Hak Asasil Manusia 

pasall 43 ayatl (1) menyatakan l bahwa: “Setiapl warga negaral berhak untukl 

dipilih dan l memilih dalaml pemilihan umuml berdasarkan lpersamaan hak...”. 

Artinyal dalam lUndang-Undang lini, setiap wargal negara memilikil hak 

memberikan l suara ataul memilih (rightl to lvote) merupakan hak l dasar (basicl 

right) setiapl individu ataul warga negaral yang harusl dijamin pemenuhannyal 

oleh lNegara.  

 Kemudian l telah dijelaskan l secara eksplisitl dalam pasall 28J ayatl (2) 

UUDl NRI l1945, menyatakan lbahwa: “Dalam menjalankanl hak danl 

kebebasannya, setiapl orang wajibl tunduk kepadal pembatasan yang l 

ditetapkan dengan l undang-undangl dengan maksudl semata-matal untuk 

menjaminl pengakuan sertal penghormatan atasl hak danl kebebasan orangl 

lain dan l untuk memenuhil tuntutan yangl adil sesuail dengan pertimbanganl 

moral, lnilai-nilai lagama, keamanan, dan l ketertiban umuml dalam suatul 

masyarakat ldemokratis”. Hal ini l menandai perubahan l secara lfundamental 

dalam mengimplementasikan pemberian l pidana tambahan l berupa 

lpencabutan hak-hakl teretentu. 



74 
 

 
 

 Sanksil pencabutan hak l politik ini l diberikan kepadal narapidana lkasus 

korupsi bukanlahl merupakan suatul pencegahan yang l efektif. Melihatl korupsi 

merupakanl kejahatan yangl luar biasal (extra ordinary l crime) makal sanksi 

yangl diterapkan pun l harus penanganan l yang luarl biasa (extra ordinary 

lenforcement). Dengan demikian l apabilan pencabutan hak l politik inil 

diterapkan padal kasus korupsil tidak akan l berjala secara efektifl karena saatl 

ini adanyal tumpang tindihl antara pasall 38 KUHPl yang menentukan l bahwa 

“pencabutan l hak mulail berlaku padal hari putusanl pengadilan mulail 

dijalankan” sedangkan l dalam putusan l Mahkamah lKonstitusi Nomor 

l4/PUUVII/2009l juga menetapkan l bahwa pencabutan l hak itul hanya berlakul 

sampai limal tahun sejak l terpidana selesai l menjalani lhukumannya, dan 

kemudian l dapat mendudukil jhabatan yangl dipilih olehl rakyat melaluil 

pemilihan, selain l jabatan yang diraihl karena pengangkatan l atau lpenunjukan.  

 Jikal kita lperhatikan, baik pendapatl Ruslan Salehl maupun Bernard 

Ariefl Sidharta, makal konstruksi berpikirl yang harusl kita pahamil ialah bahwal 

sejatinya, Pancisalal merupakan grundnorml yang padal hakikatnya menuntutl 

untuk mencapail nilai lkeTuhanan, keadilan, ldan moralitas. lHal-hal tersebutl 

harus menjadil nafas dari l setiap peraturan l yang akan l dibuat dil Indonesia. 

lKarenanya, dalam memandang l suatu lperaturan, dalam hall ini gagasan l untuk 

lmencabut hak politik l secara lpermanen, maka perspektifl hak asasil manusia 

lyang dipakai adalahl yang bernafaskan l nilai-nilail luhur pancasilal di 

ldalamnya.  

 Pencabutan l hak politik l terpidana korupsi l secara permanen l dapat 

dikatakan l merefleksikan lnilai-nilai lpancasila. Pertama tentang l ketuhanan, 

berbedal dengan infamial pada zaman l Romawi, konsepl pencabutan hak l 

politik secaral permanen yangl digagas penulis l haruslah melaluil putusan 

pengadilan l terlebih ldahulu. Secara lfilosofis, irah-irahl “Demi Keadilan l 

Berdasarkan Ketuhanan l Yang Mahal Esa” dalaml suatu putusan l pengadilan 

menekankan l bahwa padal hakikatnya tiapl putusan tersebutl diambil, makal ia 

mewakilil nama Tuhan l dan hakiml lah yangl bertugas untuk l itu. Hak l asasi 
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manusial yang secaral definitif merupakan l hak yangl melekat padal diri 

manusial sebagai pemberian l dari Tuhan l Yang Mahal Esa, hanyal bisa dicabutl 

oleh lTuhan, sebagaimana asas l contrarius actusl menyatakan siapal yang 

lmemberikan/mengeluarkan makal hanya ial yang berhak l mencabut. Makal 

dalam rangkal membatasi Hak l Asasi lManusia, pertama ialahl harus 

berdasarkan l nilai Ketuhanan l terlebih dahulul dan dilakukan l atas namal 

Tuhan. Dalaml konteks negaral hukum, ial harus melaluil putusan lpengadilan 

yang sudahl berkekuatan hukuml tetap (inkrachtl van lgeweistje). 

 Berikutnyal dari sisil keadilan, cukupl sulit untuk l menggambarkan apal 

dan bagaimanal keadilan litu. Dalam perspektifl ini, penulisl mengambil 

keadilan l yang dibawakan l oleh Anthonyl D’Amatol dan lH.L.A lHart. Tidak 

sepertil Hart yangl merumuskan bahwal keadilan merupakan l suatu idel 

tradisional yang l pada hakikatnyal adalah untukl mengembalikan lsegala 

sesuatu menjadi l seimbang lagi, Anthonyl mengatakan bahwal keadilan itul 

tidak bisal dipandang jikal kita tidak l melihat lketidakadilan. Anthony 

menggambarkan l bahwa ial belajar tentangl keadilan tidak l ketika dial sedang 

menempuhl pendidikan lhukum, ataupun tidak l ketika dial masih lanak-anak 

danl berada dil sekolah, melainkan l ia belajarl itu dari l melihat ketidakadilan l itu 

lsendiri. Anthony mencontohkannya l dengan, misalnyal ada seorangl anak 

perempuanl yang tidak l ikut diajak l bermain olehl sekelompok anak l laki-lakil 

padahal sil anak perempuan l tadi mampul untuk bermain l dengan lmereka, atau 

seorang pengidapl disabilitas yang l mendapatkan cemoohl dari lteman-teman 

dil sekolahnya, dan l terkahir seorang l siswa yang l lebih besarl merisak anak 

yangl lebih lkecil. Anthony mengatakan l bahwa bahkan l dirinya akan l merasa 

terkejutl jika adal seseorang yang l tidak sependapatl dengannya untuk l 

mengatakan bahwal ke-tigal contoh tersebutl merupakan bentuk l dari 

lketidakadilan. Namun, sekali l lagi ketikal ditanya apal itu lkeadilan, maka akan l 

sulit untuk l merumuskannya secaral universal. lKarenanya, secara limplisit, 
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Anthony mengatakan l bahwa keadilan l itu harusl dipandang dari l setiap kasusl 

yang lada.125 

 lJika pandangan Hartl dan Anthonyl tadi dikaitkan l dengan apakahl 

pencabutan hak l politik secaral permanen terhadapl terpidana korupsi l 

merupakan sesuatul hal yangl adil, makal kita tidak l akan menemukan l kendala 

untukl menjawabnya secaral tegas bahwal itu merupakan l bentuk lkeadilan. 

Pertama, taruhlahl konsep keadilan l Hart yangl menegaskan bahwal keadilan 

lharus bisa mengembalikanl segala sesuatul menjadi lseimbang. Dicabutnya 

hakl politik terpidanal korupsi secaral permanen lperlahan-lahan akanl 

mengembalikan kepercayaan l masyrakat yangl semula rapuhl kepada paral 

wakilnya menjadi l tidak lrapuh. Hal inil mengingat bahwal kedepannya, dalaml 

setiap pemilihan l umum, tidak ada lagi mantan terpidana korupsi yang ikut 

serta. Akan ada perdebatan bahwa ini merupakan bentuk diskriminasi, akan 

tetapi kita tidak bisa menyamakan antara diskriminasi dalam hukum dan 

diskriminasi diluar dari pada hukum. 

 Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Franberg bahwa l ide 

fundamental dari l kesamaan hukuml adalah konseo dari l diskriminasi ituv 

sendiri. Diskriminasil merupakan konsepl bebas nilai l sedangkan 

mendiskriminasi berarti l bahwa diciptakannyal pembagian dari l kategori 

manusia ataul sub kategori lmanusia. Diskriminasi merupakanl komponen 

yangl tidak dapatl dipisahkan dari l hukum. Fungsi l utama daril hukum dipenuhil 

dengan caral mendiskriminasikan untuk tujuan l sosial.126 

 Idel yang disampaikan l oleh Franbegl mengenai diskriminasi l senada 

denganl konsep keadilan l yang dibawakan l oleh lHart. Mendiskirminasi 

sebagaimanal yang dimaksudl oleh Franberg l bukan berartil menyalahi lprinsip 

equality beforel the llaw. Ini dianggapl sebagai kemarahaln ketika seorang l 

individu terlalul didiskriminasi dalam l urusan hukuml oleh otoritasl hukum 

 
 125 Anthony D. Ammato dan Arthur Jacobson, Justice and the Legal System: A 
Coursebook (Cincinnati: Anderson Publishing, 1992), h. 270. 
 126 Frenberg, Froml Rechstaat tol Universal lLaw State: lan Essay inl Philosophical 
lJurisprudence (Cham: Springer, l2014), h. l100. 
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(negaral) sendiri. Diskriminasi l semacam itul terjadi ketikal orang-orangl 

tertentu ditempatkan l "di atasl hukum" dengan l memberi merekal keuntungan 

yangl tidak diizinkanl oleh lhukum, atau membebaskan l mereka daril beban 

ataul hukuman yangl dijatuhkan olehl hukum, ataul ketika beberapal orang 

lditempatkan "di luar l hukum" dengan l merampas merekal hak yangl diberikan 

kepadal mereka olehl hukum, ataul memberikan merekal beban ataul hukuman 

lyang tidak diizinkanl oleh lhukum. Ungkapan metaforis l yang ljelas “kesetaraan 

dil depan hukuml berarti bahwal semua manusial yang kepadanyal aturan 

hukuml tertentu berlakul (Semua manusial dalam situasil yang dijelaskan l oleh 

prasyaratl aturan) harusl diperlakukan dengan l cara yangl ditunjukkan olehl 

konsekuensi hukum l dari aturanl tersebut. . Tidak l seorang punl yang termasuk l 

dalam kategori l orang tersebutl akan ditempatkan l "di latas" atau "di l luar" 

lhukum. Kesetaraan di l depan hukuml adalah masalahl penerapan hukuml yang 

lseragam.127 

 Jikal diperhatikan pengertian l konsep equalityl before thel law yangl 

dikatakan Franberg l di latas, maka sekilar l orang akan l terfokus padal kalimat 

“uniforml application of l the llaw” yang artinyal tidak bolehl ada pembedaan l 

apapun ljuga. Berkaitan dengan l pencabutan hak l politik terpidanal korupsi, 

jelasl prinsip yang l dibawakan Franberg l dapat menjadil dasar legitimasi l 

bahwa kebijakan l tersebut tidak l melanggar lHAM, sepanjang sebelumnyal 

telah dibuatl pembedaan katagori l dari lmanusia. Dalam hall ini seorang l 

korupstor, harus l dibedakan lhak-haknya, daril manusia yangl bukan lkoruptor, 

dalam konteksl hak lpolitiknya. Pembedaan tersebutl bukan berartil bentuk 

diskriminasil secara lharafiah, namun diskriminasi l yang dimaksudkan l untuk 

mencapail tujuan negaral (staatside) danl cita hukuml (rechtside) yangl penulis 

ltelah jabarkan lsebelumnya. Jika semual itu tercapai l maka sejartinyal telah 

tercapail keadilan dil suatu lnegara. Hal itul hanya bisal dicapai melaluil aturan 

hukuml yang merefleksikan l keTuhanan, lkeadilan, dan morall yang 

lberdasarkan Pancasila. 
 

 127 Frenberg, Froml Rechstaat tol Universal Lawl State: anl Essay inl Philosophical 
lJurisprudence, h, 105. 



78 
 

 
 

C. Pandangan Siyasah Syar’iyyah terhadap Pencabutan Hak Politik di 

Indonesia 

 Pencabutan l hak politik l dalam Islaml tidak diaturl ecara eksplisit dalam 

sisteml pemerintahan lIslam. Namun, Sebagaimanal telah kital ketahui bahwal  

di dalaml negara Islaml pemimpin seringl disebut lkhalifah, yang berhak l 

memilih  khalifahl yaitu ahlull halli lwal ‟aqdi (wakill-wakil dari l rakyat), 

lMereka  hendaklah bersifatl sebagai lberikut:   

1. Adil dalam arti kata yang sebenarnya. Yang dimaksud dengan adil  

dalam hal ini ialah orang yang mengerjakan kewajibannya serta  

menjauhkan diri dari segala maksiat serta menjaga kehormatan 

dirinya.   

2. Ahli ilmu dan berpengetahuan luas, agar ia mengetahui siapa yang  

Iebih berhak dipilih. Kata Rasyid Rida, ”Sifat ilmu berlebih berkurang  

menurut keadaan masa. Sekarang masa kemajuan, maka hendaklah  

dalam majelis syura ahlul halli wal ‘aqdi itu cukup mempunyai orang-

orangl yang berpengetahuan l luas yangl diperlukan dil masa lsekarang,  

umpamanya ahlil negara, penyelidikan l serta pengetahuan l yang  

berhubungan l dengan keadaan l rakyat dil negaranegara sekitar l negara  

lkita, mengetahui lnegara-negara ltetangganya, baik mengenai l politik,  

lekonomi, perdagangan, lkebudayaan, dan llain-lain, yaitul semua  

lpengetahuan yang berhubungan l dengan tegaknyal dan teraturnyal  

negara.”   

 Adapunl ilmu yangl menyampaikan seseorang l pada lderajat  

mujtahid menjadil syarat untuk l jumlah anggotal syura, berartil dalam  

majelisl syura itul hendaklah adal orang aliml yang mencapail derajat  

mujtahidl supaya dapatl menyesuaikan lperistiwa-peristiwa yangl 

terjadi dengan l hukum lsyara‟ Islam. 

3. Mempunyail pendirian yangl teguh (percayal pada diril sendiri),  

lbijaksana, serta pandai l menarik lperhatian, pandai lmenyelidiki 

sesuatu,  agarl ia dapatl mengatur dan l mempertimbangkan 
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lkemaslahatan rakyat dan l mengerti jalannyal sejarah hidupl calon-

lcaton khalifah litu. Yang dimaksudl dengan pandail dalam agamal Islam 

tidakl didasarkan dengan l  adanya ijazahl diploma lsebagaimana 

keadaan dil zaman sekarangl ini,  tetapil bergantung padal ada ataul 

tidaknya lpengetahuannya dilihat dari l  kecakapan ldan 

kesanggupannya lbekerja, sesuai dengan l kepentingan, yaitul keadaan 

sesuatul yang akan l dipertanggungjawabkan l kepadanya. Akibatl dari 

lsyarat-syarat inil ialah : Kalaul tidak mencukupi l syarat syaratl tersebut, 

lkedaulatan tidak dianggapl daulah lIslamiyyah, dan tidak l wajib atasl 

umat Islaml dilihat daril sudut agamal untuk lmenaatinya.128 

 Daril penjelasan diatals bahwa seorangl wakil rakyatl dalam Islaml harus 

memenuhil kriteria yangl telah disebutkan l yakni, harusl adil, Ahlil ilmu danl  

berpengetahuan luas l dan percayal diri sertal taat dalaml menjalankan lAgama.  

Bahkan dil dalam Islaml lebih diutamakan l ilmu dan l ketaatan terhadapl 

perintah  lAllah.   Kalau ditinjau l dari Hukuml Islam yangl telah dikajil bahwa 

tidak l ada  lsyari‟at yang l dilanggar untuk l mencabut hak l politik mantan l 

narapidana. Untuk l  menyelaraskan dengan l sistem saatl ini makal dibawah inil 

akan dikaji l dalam  mashlahahl mursalah. 

1. Pencabutan l Hak Politik l mantan Narapidanal ditinjau dari l Mashlahah  

lMursalah  

 Mashlahahl mursalah yaitul suatu kemaslahatan l yang ltidak  

ditetapkan olehl syara‟ suatul hukum untukl mewujudkannya dan l tidak 

pulal  terdapat suatul dalil lsyara‟ yang memerintahkan l untuk 

memperhatikan l atau  lmengabaikannya.  Jika pencabutan l hak politik l 

mantan narapidanal ditinjau dari l  mashlahah lmursalah, bahwa 

pencabutan l hak politik l salah satul upaya untukl menarik kemanfaatan l 

dan mencegahl kemudharatan sertal memotong jalan l  para pejabatl 

publik untukl melakukan penyalahgunaan l jabatan. 

 
 128 Sulaimanl Rasjid, Figh lIslam, (Bandung: Sinarl Baru lAlgensindo, 2014), lh. 499-
l500. 
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 Daril segi syaratl untuk pemberlakuan l hukum pecabutan l hak 

politikl dalam mashlahahl mursalah jugal sudah terpenuhil yakni 

maslahatl yang hakikil dan maslahatl secara umuml bukan untukl 

kelompok sertal sesuai  dengan l maqasid asl syari’ahl untuk menjagal 

keutuhan negaral yang tidak l  bertentangan dengan l hukum lsyari’at. 

Dibawahl ini dalill umum daril pencabutan hak l politik mantan l 

narapidana lyakni :  

 Daril Abu Hurairahl radhiyallahu „lanhu, Nabi lshallallahu „alaihi  

lwa sallam lbersabda,  

“Tidakl selayaknya seorang l mukmin dipatuk l ular daril lubang yangl  

sama sebanyak l dual kali.” (HR. Bukhari l no. 6133l dan Musliml no. 

l2998)   

 Imaml Nawawi menyatakan l bahwa lAl-Qadhi Iyadhl berkata, 

lcara baca “yuldagul” ada dual cara:   

 lPertama: Yuldagu denganl ghainnya ldidhammah. Kalimatnya  

menjadil kalimat lberita. Maksudnya, seorang l mukmin itul terpuji 

ketikal ia  lcerdas, mantap dalam l pekerjaannya, tidak l lalai dalaml 

urusannya, jugal  tidak terjatuhl di lain waktul di lubangl yang lsama. Ada 

jugal ulama yangl  berpendapat bahwal ia tergelincirl dalam urusanl 

agama (akhiratl).  

 lKedua: Yuldagi denganl ghainnya ldikasrah. Kalimatnya menjadi l  

kalimat llarangan. Maksudnya, janganlah l sampai lalail dalam suatul 

perkara.  

 Ibnul Hajar lberkata, “Seorang muslim l harus terusl waspada, 

janganl sampai llalai, baik dalaml urusan agamal maupun urusanl 

dunianya.”  

 Haditsl diatas mengabarkan l kepada kital umat musliml untuk 

berhatil hati dalaml melakukan sesuatul apalagi untukl menjalankan 

sebuahl negara.  Sikapl kehati-hatianl ini perlul diterapkan dalaml 

hukum demil menolak  kemudharatan l yang lebihl besar yaknil 
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kemudharatan harusl dihilangkan.  Karenal efek yangl ditimbulkan olehl 

orang yangl mempunyai kewenanganl  lebih besarl dibandingkan 

masyarakatl biasa. Misalkan l korupsi yang l bisa  menimbulkan l kerugian 

Negaral maka seluruhl rakyat Indonesial dapat  merasakan l kerugian 

ltersebut. 

2. Pencabutan l Hak Politik l mantan Narapidanal ditinjau dari l Qowaid 

lFiqiyah (Ad-dhararul Yuzalu)  

 Yaitul kaidah fiqhl bahwa kemudharatan l harus ldihilangan. 

Berdasarkan datal yang telahl disebutkan bahwal salah satul permasalahan 

terbesarl bangsa inil yaitu kasusl korupsi, narkobal dan kejahatan l lainya yangl 

melibatkan pejabatl pemerinahan dan l DPR. Permasalahan l ini merupakanl 

kemudharatan bagi l bangsa inil maka harusl dihilangkan salahl satu nyal harus 

ditegaskan l aturannya bahwal yang pernahl menjadi narapidanal tidak bolehl 

ikut berkompetisi l dalam pemilihan l umum. Inil adalah langkahl awal untukl 

menjaga morall bangsa yangl menginginkan pemerintahan l yang bersihl dan 

ltransparan. 

 Pencabutan l hak politik l mantan narapidanal merupakan dhararl dharar 

yangl bersifat lkhusus, hal seperti l itu harusl dilakukan demi l terhindarnya 

dharalr yang bersifatl umum. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

1. Hak Politik di Indonesia merupakan hak yang mencakupl hak-hakl yang 

memungkinkan l warga negaral ikut berpartisipasi l dalam kehidupan l 

politik. Hak l politik ini meliputi hak l untuk mengambill bagian dari 

instansi atau lpemerintahan, dipilih dalam lpemilihan, memilih 

pemimpin atau memilih dalam pemilihan l umum secara berkalal 

dengan dengan sifat suaral yang universall dan lsetara. Perkembangan 

hak politik l terus mengalami perubahan sejalan dengan l tumbuhnya 

sisteml negara yangl dilembagakan melalui sistem l parlamenter. Hak-

hakl politik yang l berkaitan dengan l pengambilan lkeputusan 

diwujudkan dalaml bentuk partisipasi l dengan menyalurkan hak l 

pilihnya pada saatl pemilihan lberlangsung. Kemudian Montesquiu 

menyusun suatu sistem pemerintahan yang dapat menjamin hak-hak 

politik masyarakat. Teori ini dibentuk untuk menghindari tindakan 

kesewenang-wenangan penguasa agar hak politik warga negara dapat 

terjamin yang bernama teori Trias Politica. 

2. Dalaml perspektif lIslam, hak-hakl politik sejatinyal merupakan bagianl 

intrinsik dari l hak-hakl dasar yangl dimiliki setiapl individu. Pelacakan l 

intens terhadapl monoteisme Islaml sebagai ajaran l dasar akan l 

menjelaskan secaral sempurna hall tersebut. Sebagai l prinsip ldasar, 

monoteisme merupakan l pembebasan yang l membawa konsekuensi l 

pada keberadaan l seluruh umatl manusia dalaml kedudukan yang l 

sederajat. Setiapl manusia memilik li hak yang l sama sesuail dengan 

kapasitasl dan kapabilitas l masing-masingl untuk mengaktualisasikanl 

hak-hakl dasarnya, serta mengartikulasikan l aspirasinya yangl objektif. 

3. lHak-hak yangl bisa dicabutl sesuai Pasall 35 1 KUHP, ladalah: i Hak l 

memegang jabatan l tertentu; iil Hak memasuki l angkatan bersenjatal iii 

Hakl memilih dan l dipilih IVl Hak menjadil penasihat, hak l menjadi walil 
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pengawas, pengampul atau pengawasl atas orangl yang bukanl anak 

sendiril v Hakl menjalankan kekuasaan l BPK, menjalankan perwakilanl 

atau pengampul atas anak l sendiri dan l VI Hak l menjalankan pekerjaan l 

tertentu. Padal masa llalu, hukuman tambahan l tersebut bisal berupa 

kematianl perdata (mortl civile) bagil pelaku kejahatan l berat, namunl 

sekarang umumnyal tidak ldiberlakukan. Hukuman tambahan l lebih 

dimaksudkan l mencegah seseorang l menyalahgunakan hak l tersebut, 

lagar kejahatan serupal tidak terulangl lagi. 

B. Implikasi Penelitian 

Penelitian skripsi tentang konsep pencabutan hak politik di Indonesia 

memiliki implikasi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang 

mekanisme politik dan hukum negara ini. Melalui analisis mendalam 

terhadap konsep tersebut, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam tentang bagaimana hak politik didefinisikan dan dijalankan dalam 

konteks Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini dapat memberikan pandangan 

yang berharga terhadap pandangan siyasah syar'iyyah terhadap pencabutan 

hak politik, mengungkapkan bagaimana pandangan agama dan hukum yang 

berasal dari sumber-sumber syariat Islam mempengaruhi pembentukan 

kebijakan politik di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti 

Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggali implikasi pencabutan hak 

politik terhadap jaminan perlindungan HAM di Indonesia. Dengan 

mempertimbangkan hak politik sebagai hak asasi manusia, penelitian ini 

menyoroti bagaimana tindakan pencabutan hak politik dapat mempengaruhi 

hak-hak lainnya dan menantang jaminan perlindungan HAM yang dijamin 

oleh konstitusi Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan 

kontribusi yang berarti dalam merumuskan kebijakan yang lebih holistik dan 

sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM di Indonesia. 
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