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Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami 

ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia 
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Ilmu Negara” telah selesai di 
susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan 
sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang 
memiliki minat terhadap pembahasan tentang  Ilmu Negara. 

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat 
beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah 
menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan 
hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara 
terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca 
sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya 
kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya 
selanjutnya di masa yang akan datang. 

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak 
yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses 
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di  
hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak 
dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di 
Indonesia. 

 
 

Juli, 2021 
 
 
 

Tim Penulis 
 
  

PRAKATA 



 

iv 

DAFTAR ISI 
 
PRAKATA ··························································································· iii 
DAFTAR ISI ························································································ iv 
BAB 1 KONSEP DASAR ILMU NEGARA ·················································· 1 

A. Pendahuluan ················································································· 1 
B. Peristilahan dan definisi ilmu negara ··········································· 2 
C. Objek dan lingkup kajian ilmu negara ·········································· 4 
D. Hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara ····················· 5 
E. Hubungan ilmu negara dengan ilmu politik ································· 6 
F. Hubungan ilmu negara dengan hukum Internasional ·················· 6 
G. Peristilahan dan definisi negara ··················································· 7 
H. Rangkuman materi ······································································· 8 

BAB 2 ASAL MULA DAN UNSUR PEMBENTUKAN NEGARA ·················· 11 
A. Pendahuluan ············································································· 11 
B. Definisi negara ··········································································· 12 
C. Terbentuknya negara dan fungsi negara··································· 16 
D. Rangkuman materi ···································································· 20 

BAB 3 TEORI DAN KEKUASAAN NEGARA ············································ 23 
A. Pendahuluan ··············································································· 23 
B. Definisi teori dan kedudukannya dalam ilmu hukum ················· 24 
C. Apa itu “kekuasaan” ··································································· 34 
D. Filosofi dan konsep kekuasaan negara ······································· 34 
E. Teori tentang kekuasaan negara ················································ 37 
F. Rangkuman materi ····································································· 39 

BAB 4 BENTUK NEGARA DAN PEMERINTAHAN ·································· 43 
A. Pendahuluan ··············································································· 43 
B. Istilah dan pengertian negara ····················································· 45 
C. Bentuk negara menurut perkembangan sejarahnya  ················· 47 
D. Bentuk negara kesatuan republik Indonesia ······························ 53 
E. Bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem Pemerintahan · 

 ···································································································· 56 
F. Rangkuman materi ····································································· 58 

 



 

v 

 

 
BAB 5 NEGARA HUKUM ···································································· 63 

A. Pendahuluan ··············································································· 63 
B. Konsep negara hukum ································································ 63 
C. Latar belakang lahirnya konsep negara hukum ·························· 74 
D. Perbedaan negara hukum ·························································· 76 
E. Rangkuman materi ····································································· 77 

BAB 6 TUJUAN DAN IDEOLOGI NEGARA ············································· 81 
A. Pendahuluan  ·············································································· 81 
B. Pengertian tujuan negara ··························································· 82 
C. Tujuan negara Indonesia ···························································· 87 
D. Ideologi negara ··········································································· 88 
E. Ideologi besar di dunia ······························································· 89 
F. Ideologi pancasila ······································································· 91 
G. Rangkuman materi ····································································· 92 

BAB 7 KONSTITUSI DAN SEJARAH KONSTITUSI ··································· 97 
A. Pendahuluan  ·············································································· 97 
B. Konstitusi negara ········································································ 98 
C. Sejarah konstitusi ····································································· 100 
D. Perkembangan konstitusi di Indonesia ···································· 102 
E. Rangkuman materi ··································································· 108 

BAB 8 PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN ·························· 113 
A. Pendahuluan ············································································· 113 
B. Terminologi kekuasaan ····························································· 114 
C. Pemisahan dan pembagian kekuasaan negara ························ 115 
D. Rangkuman materi ··································································· 123 

BAB 9 LEMBAGA PERWAKILAN ························································ 127 
A. Pendahuluan ············································································· 127 
B. Teori lembaga perwakilan ························································ 128 
C. Struktur lembaga perwakilan ··················································· 129 
D. Lembaga perwakilan di Indonesia ············································ 133 
E. Fungsi lembaga perwakilan ······················································ 141 
F. Rangkuman materi ··································································· 144 

 
 



 

vi 

 
BAB 10 KEKUASAAN KEHAKIMAN ···················································· 151 

A. Pendahuluan ············································································· 151 
B. Kekuasaan kehakiman  ····························································· 151 
C. Sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia ····························· 155 
D. Asas-asas hukum kekuasaan kehakiman  ································· 160 
E. Rangkuman materi ··································································· 163 

BAB 11 DEMOKRASI ········································································ 165 
A. Pendahuluan ············································································· 165 
B. Pengertian demokrasi  ······························································ 166 
C. Demokrasi sebagai pandangan hidup ······································ 167 
D. Prinsip-prinsip demokrasi ························································· 168 
E. Implementasi demokrasi di Indonesia ····································· 170 
F. Rangkuman materi ··································································· 179 

BAB 12 PARTAI POLITIK (SISTEM KEPARTAIAN) ································ 183 
A. Pendahuluan ············································································· 183 
B. Subtansial partai politik ···························································· 184 
C. Perkembangan sistem kepartaian ············································ 190 
D. Sistem kepartaian di Indonesia ················································ 194 
E. Rangkuman materi ··································································· 201 

BAB 13 HUKUM DAN MASYARAKAT ················································ 205 
A. Abstrak ······················································································ 205 
B. Pendahuluan ············································································· 205 
C. Landasan ketuhanan ································································· 208 
D. Teori metafistis (idealistis) ······················································· 209 
E. Teori alamiah  ··········································································· 210 
F. Teori penaklukan ······································································ 210 
G. Teori modern  ··········································································· 210 
H. Teori hukum murni ··································································· 210 
I. Teori perjanjian masyarakat ····················································· 211 
J. Rangkuman materi ··································································· 213 

BAB 14  NEGARA DAN AGAMA ························································ 217 
A. Pengertian dan istilah negara ··················································· 217 
B. Bentuk-bentuk negara  ····························································· 219 
C. Teori-teori terbentuknya negara. ············································· 220 



 

vii 

 

 
D. Pengertian dan istilah agama ··················································· 223 
E. Kehidupan beragama di Indonesia ··········································· 225 
F. Hubungan negara dan agama ··················································· 228 
G. Rangkuman materi ··································································· 230 

GLOSARIUM ··················································································· 233 
PROFIL PENULIS ·············································································· 241 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

KONSEP DASAR ILMU NEGARA 
 
Daulat Nathanael Banjarnahor, S.H., M.H.1  
Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar 
 
Firinta Togatorop, S.Pd., M.Pd.2 

Politeknik Bisnis Indonesia  
 

A. PENDAHULUAN 
Untuk membentuk pemahaman yang utuh tentang studi ilmu negara 

sebagai salah satu ilmu bantu dalam ilmu hukum, para mahasiswa/i 
diharapkan untuk benar-benar memahami konsep dasar dan pengertian 
dari ilmu negara. Jika telah mengerti dan memahami, maka akan lebih 
mudah untuk memahami hal-hal terkait berbagai kajian dari ilmu negara 
dalam pembahasan materi-materi berikutnya. 

Siapapun yang ingin mempelajari dan menekuni studi ilmu negara, 
maka seyogianya terlebih dahulu memahami konsep dasar dan pengertian 
dari ilmu negara, sebab tanpa memahami dan menguasai dengan benar hal 
tersebut, maka akan banyak kesulitan yang ditemui ketika mengadakan 
studi lanjutan perihal materi ilmu negara yang lain, misalnya perihal asal 
mula negara, bentuk negara, dan sistem pemerintahan. Pada Bab Pertama 
ini akan dijelaskan perihal “Konsep Dasar Ilmu Negara”, dengan sub-sub bab 
antara lain: 
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A. PENDAHULUAN  

Negara merupakan entitas besar yang tidak terlepas dari hubungan 
antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang kemudian 
bersepakat untuk membentuk suatu Negara di antara individu atau 
kelompok tersebut. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka dalam 
proses pembentukannya akan ditentukan pemimpin di antara individu atau 
kelompok tersebut yang secara defacto memiliki kewenangan untuk 
mengurus kebutuhan masyarakat tersebut yang pada akhirnya akan 
melahirkan bentuk Negara dan pemerintahan. Eksistensi Negara tentu tidak 
terlepas dari peran para pendiri Negara dengan sokongan rakyatnya melalui 
berbagai macam cara lahirnya Negara, baik pada awalnya hasil dari 
konsensus atau melalui perasaan senasib yang pada akhirnya menjadi 
perjuangan untuk membentuk Negara yang merdeka, hal ini terutama 
Negara-negara yang dijajah oleh kolonialisme yang lahirnya Negara hasil 
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3. Negara memiliki tujuan utama dalam rangka menjalankan fungsinya. 
Jelaskan fungsi dari Negara menurut para ahli? 
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Deli Bunga Saravistha, S.H., M.H. 
Universitas Mahendradatta 

 

A. PENDAHULUAN 
Mengenai pembahasan Teori dan Kekuasaan Negara, maka akan 

dimulai pada pemisahan terhadap dua unsur yaitu mengenai yang 
dimaksud dengan teori dan konsep dari kekuasaan negara dalam ranah Ilmu 
Negara dan juga hukum tata negara di Indonesia. Ketika membicarakan 
kedua hal tersebut selayaknya kita dibawa untuk mengingat korelasi antara 
negara dengan rakyat yang merupakan refleksi atas keberadaan dari negara 
itu sendiri sebagai salah satu bagian yang tak terpisahkan.  

Hukum dihadirkan untuk memberi batasan dan menjaga kekuasaan 
tetap pada relnya, untuk menghindari abuse of power. Kekuasaan bukanlah 
kewenangan semata, akan tetapi di dalam sebuah kekuasaan, selalu ada 
kewenangan, baik yang hadir secara vertikal, horizontal maupun yang 
dilahirkan atas nama hukum. 

Kekuasaan haruslah mampu dilihat dari dua sisi yaitu perspektif formal 
dan material. Pada sudut pandang formal maka dalam setiap kekuasaan 
harus memiliki landasan atau semacam prosedur yang harus dipenuhi 
dalam mengambil suatu tindakan agar dipandang sah. Lalu kemudian sudut 
pandang material, yaitu berkenaan dengan sifat-sifat tindakan yang 
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A. PENDAHULUAN 

 Dunia dewasa ini telah mengalami perubahan yang sangat pesat, 
apabila dibandingkan dengan keadaan di masa-masa lalu pada abad ke-20. 
Kehidupan kenegaraan di seluruh dunia dewasa ini juga telah berubah 
sehingga teori-teori dan konsep-konsep hukum yang berlaku dimasa lalu 
banyak menjadi tidak relevan dengan kebutuhan era baru untuk dijadikan 
sebagai pegangan ilmiah. 

Sebagai contoh, teori tentang susunan  organisasi negara  yang selama 
berabad-abad telah dipahami terdiri atas tiga bentuk, yaitu negara 
kesatuan (unitary state atau eenheidsstaat), negara serikat atau federal 
(bondstaat), dan negara konfederasi (confederation). Sekarang kita telah 
menyaksikan terbentuknya wadah Uni Eropa (European Union) di antara 
Negara-negara Eropa bersatu yang dari waktu ke waktu terus menguat 
derajat integritasnya menjadi suatu komunitas kenegaraan yang sama 
sekali tidak dapat dikategorikan  sebagai salah satu dari ketiga bentuk 
susunan organisasi negara seperti yang disebutkan di atas. 
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A. PENDAHULUAN  

Negara hukum atau yang disebut rule of law adalah negara 
berdasarkan atas hukum dan berkeadilan bagi warganya. Maknanya adalah 
segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau 
dengan kata lain diatur oleh hukum. Pemikiran rule of law atau negara 
hukum ini sejak zamannya plato dengan konsepnya “bahwa 
penyelenggaraan negara yang baik adalah didasarkan pada pengaturan 
atau hukum yang baik disebut dengan istilah nomoi” konsep negara hukum 
sudah ada sejak abad ke-17 namun istilah negara hukum baru di kenal pada 
abad ke- 19.  

 

B. KONSEP NEGARA HUKUM 
Negara hukum dikenal dengan istilah “rule of law” dalam terjemahan 

bahasa Indonesia dikenal dengan “supremasi hukum” (supremacy of Law) 
atau “Pemerintahan berdasar atas hukum”. Dikenal juga dengan istilah 
“Negara hukum” (Government by law) atau rechstaat yang sering 
digunakan sebagai negara hukum. Konsep negara hukum  atau “Rule of Law” 
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A. PENDAHULUAN 
Negara merupakan terjemahan dari kata state (Inggris). Staat (Jerman 

dan Belanda) atau Etat (Perancis) yang diserap dari bahasa Latin status atau 
statum yang artinya sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tetap dan tegak 
(Rosana, 2016). Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia 
menyebutkan bahwa negara merupakan organisasi di suatu wilayah yang 
mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah yang ditaati oleh rakyat. Atau 
negara dapat diartikan sebagai kelompok sosial yang menduduki wilayah 
atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan 
pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga 
berhak menentukan tujuan nasionalnya (Maran, 2014). Tentunya dengan 
berdirinya sebuah negara perlu adanya alat-alat pendukung dari suatu 
negara itu sendiri untuk menjalankan roda pemerintahan.  

Negara memiliki tujuan dalam membangun sebuah konsep untuk 
membesarkan serta mempertahankan negaranya.  Konsep yang jelas dari 
suatu negara salah satunya yakni tujuan negara. dalam proses 
pembentukan sebuah negara tentunya hal yang terpenting dalam 
membangun sebuah negara yakni memiliki landasan falsafah negara yang 
kuat dan kokoh. Hampir seluruh negara-negara yang ada didunia memiliki 
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A. PENDAHULUAN 
Salah satu syarat untuk mendirikan sebuah suatu negara yang sudah 

merdeka, yaitu negara tersebut harus memiliki konstitusi. Jadi begitu 
pentingnya konstitusi bagi sebuah negara. Konstitusi sudah ada sejak awal 
peradaban dunia, hampir semua negara dalam bernegara menghendaki 
kehidupan bernegara yang konstitusional. Ciri-ciri pemerintahan yang 
konstitusional, diantaranya adalah  memperluas  partisipasi politik, 
memberi kekuasaan legislatif kepada rakyat, menolak pemerintahan 
otoriter dan lain sebagainya (Adnan Buyung Nasution, 1995) 

Pada umumnya konstitusi dibuat untuk memenuhi kebutuhan, yaitu 
agar terciptanya hubungan kekuasaan yang seimbang diantara cabang-
cabang kekuasaan yang ada. Akan tetapi suatu konstitusi itu merupakan 
produk dari suatu zaman tertentu, karena itu tidak jarang suatu konstitusi 
ditulis untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan pada zaman 
tertentu. 

Pada masa peralihan dari negara feodal baik monarki ataupun oligarki 
dengan kekuasaan mutlak penguasa ke negara nasional demokrasi, 
konstitusi ini berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan 
penguasa, dan kemudian lambat laun berubah secara perlahan memiliki arti 
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A. PENDAHULUAN   
Kekuasaan merupakan satu di antara konsep politik yang paling banyak 

dibahas tidak hanya oleh kalangan akademisi dan praktisi/politisi, tetapi 
juga masyarakat awam. Akibatnya, kadangkala konsep kekuasaan ini 
seringkali menjadi membingungkan (Triantini, 2019) dan sekaligus juga 
menjadi sangat krusial (Budiardjo, 2003).  

Membingungkan karena term kekuasaan dapat seolah berubah 
menjadi sebuah gumpalan besar yang sifat dan maknanya justru semakin 
samar dan tidak jelas ketika digunakan untuk melakukan analisa politik 
dengan sistematis (Uphoff, 1989). Dan menjadi krusial karena memang sulit 
untuk dibantah bahwa kekuasaan berpotensi menciptakan 
penyalahgunaan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah adagium yang 
sangat populer dari Lord Acton bahwa kekuasaan cenderung kepada 
penyalahgunaan, tetapi kekuasaan tak terbatas pasti akan tak terbatas pula 
penyalahgunaannya (power tends to corrupt, but absolut power corrups 
absolutly) (Taryudi dan Setiawan, 2021). Adagium ini tentu sangat menarik 
dan sekaligus memunculkan kewaspadaan dalam menjalankan praktik 
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A. PENDAHULUAN   
Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, kedaulatan berada di 

tangan rakyat. Untuk dapat menjalankan kedaulatan tersebut, diperlukan 
sebuah wadah dimana rakyat melalui wakil-wakilnya dapat menjalankan 
kekuasaan yang kemudian disebut dengan lembaga perwakilan. Melalui 
lembaga perwakilan, warga negara melalui wakil-wakilnya dapat terlibat 
dalam proses pengambilan keputusan ataupun pembuatan kebijakan publik. 
Jadi, secara sederhana dapat dikatakan bahwa lembaga perwakilan adalah 
wadah dimana rakyat melalui wakil-wakilnya turut serta menentukan 
jalannya pemerintahan.  

Lembaga perwakilan memiliki sebutan dan jenis yang berbeda-beda di 
setiap negara, seperti; Kongres di Amerika Serikat, Parlemen di Inggris Raya, 
Knesset di Israel, Diet di Jepang, Dail di Irlandia, Vouli di Yunani, Majelis 
Nasional (The National Assembly) di Portugal, dan sebagainya. Di Indonesia 
sendiri lembaga perwakilan disebut dengan “Parlemen” atau “Dewan 
Perwakilan Rakyat”. 
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KEKUASAAN KEHAKIMAN  
 

Achmad Surya, S.H., M.H.Li 
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A. PENDAHULUAN  
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 

ayat (3) menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. 
Dengan demikian salah satu prinsip penting negara hukum adalah jaminan 
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari 
pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut mengartikan bahwa 
kekuasaan kehakiman yang merdeka mendapatkan landasan kuat untuk 
dilaksanakan dan diakui secara konstitusional. Karena tidak ada negara 
hukum tanpa adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Penulis pada 
pembahasan materi akan menjelaskan secara singkat pengertian kekuasaan 
kehakiman, sejarah kekuasaan kehakiman dan asas-asas hukum kekuasaan 
kehakiman. 

 

B. KEKUASAAN KEHAKIMAN  
a. Pengertian Kekuasaan Kehakiman  

Kekuasaan kehakiman adalah pranata kenegaraan (state institution). 
Kemerdekaan kekuasaan kehakiman lebih dipertalikan dengan negara 
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A. PENDAHULUAN 
Secara umum, masyarakat memahami demokrasi sebagai bentuk 

pemerintahan yang sangat dinantikan sebab dalam demokrasi terdapat 
prinsip mengedepankan kepentingan rakyat. Asal kata Demokrasi berasal 
dari bahasa Yunani yakni dari penggalan kata demos (rakyat) dan Kratos 
(kekuasaan) sehingga membentuk kata demokratia (kekuasaan rakyat). 
Demokrasi dengan konsep rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi 
telah memberikan harapan besar akan terjadinya perubahan kualitas hidup 
rakyat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan 
sebab dengan demikian maka harkat dan martabat rakyat menjadi prioritas 
pemerintah untuk selalu dijunjung tinggi.   

Implementasi demokrasi di setiap negara mengalami perbedaan antara 
satu dengan lainnya, suatu model demokrasi mungkin saja berhasil di suatu 
negara tertentu tetapi belum dapat dipastikan juga akan berhasil 
diterapkan di negara lain. Hal ini dikarenakan demokrasi menuntut 
prakondisi dari negara tersebut, misalnya kondisi sosial, ekonomi dan 
budaya warga negaranya.  
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PARTAI POLITIK 
 (SISTEM KEPARTAIAN) 

 

Hasan Basri, S.IP., M.Si 
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A. PENDAHULUAN 
Negara republik Indonesia yang menganut sistem pemerintahan 

demokrasi, dan membangun demokratisasi dengan baik, melakukan 
perubahan-perubahan terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Indonesia 
sebagai negara demokrasi, partai politik sebagai alat untuk 
menghubungkan pemerintah dengan rakyat, partai politik juga sebagai 
sarana untuk mencapai kekuasaan. Partai politik sebagai salah satu pilar 
demokrasi. Pada demokrasi yang modern, keterwakilan masyarakat untuk 
mendapatkan kekuasaan tergabung dalam partai politik, partai politik 
sebagai jembatan antara masyarakat dengan pengambil kebijakan yaitu 
pemerintah, menjadikan partai politik sebagai penampung keluh kesah atau 
aspirasi masyarakat Indonesia. Partai Politik di Indonesia merupakan 
organisasi yang berskala nasional maupun lokal, yang terbentuk oleh 
kelompok masyarakat Indonesia, secara bersama-sama sesuai dengan 
kehendak untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bangsa dan 
negara. 
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A. ABSTRAK 
Negara RI merupakan Negara yang berlandaskan hukum dan di dasari 

oleh UUD 1945 dan bertujuan untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia 
dan segenap tumpah darah negeri ini dan juga menjaga kebebasan setiap 
warga dalam memilih agama sesuai keinginan masing-masing. Segala 
tujuan Negara ini dapat dicapai dengan merancang tujuan kehidupan 
bernegara dan bangsa yang makmur, damai, serta adil dan aman. Ada 
banyak hal yang meliputi dasar ini, yakni tata kelola dalam hukum dan 
menjaga keamanan jalinan hukum yang seirama, dan sepadan antara 
golongan masyarakat. Bagian ini akan mengupas tentang cara dan landasan 
terciptanya suatu Negara dan cara suatu negeri dalam menjaga hak setiap 
warganya dalam memilih agama. 

 

B. PENDAHULUAN 
Kata “Negara” diterjemahkan dari bahasa asing dengan beberapa 

makna sebagai berikut: dari bahasa Belanda: (a) Staat yang berari Negara, 
(b) Bahasa Inggris, state (c)dalam bahasa Perancis, E’tat yang berarti Negara 
(Soetomo, 1993). Dalam bahasa Indonesia, istilah ini berasal dari bahasa 
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  NEGARA DAN AGAMA 
 

Carolina Tuhumury 
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A. PENGERTIAN DAN ISTILAH NEGARA 
Secara teoritis, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan 

karena memiliki  wewenang  yang memaksa secara sah, lebih unggul 
daripada kelompok atau individu yang merupakan bagian dari masyarakat 
tersebut. Ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa negara adalah 
daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat atau yang 
berhasil mewajibkan warganya untuk taat melalui control kekuasaan. 
Sementara itu, bangsa adalah suatu kelompok yang memiliki kesamaan 
kehendak, berada dalam satu wilayah, dan ada kehendak untuk 
membentuk pemerintahan. Oleh sebab itu, negara bangsa dapat dipahami 
sebagai suatu kelompok warga negara yang memiliki kesamaan cita –cita  
untuk membangun suatu system pemerintahan dengan mentaati peraturan 
perundang-undangan yang diberlakukan, termasuk di dalamnya 
membangun hubungan antara negara dengan agama yang dianut oleh 
warganya dalam suatu wilayah. 
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A 

Agresi : serangan  

Amandemen : perubahan

 

B 

 

C 

Constitution (Inggris) : konstitusi  

Constitutie (Belanda) : konstitusi  

Constitutio (Latin) : konstitusi  

Constituer (Perancis) : konsitusi 

 

D 

Dimensi idealis : nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang 
bersifat sistematis dan rasional yakni terdiri dari hakikat nilai-nilai yang 
terkandung di dalam lima sila; ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, 
kerakyatan dan keadilan. Dimensi idealis Pancasila yang bersumber pada 
nilai-nilai filosofis yaitu filsafat Pancasila. 

Dimensi normatif : nilai yang terdapat didalam Pancasila tentunya perlu 
dijabarkan dalam suatu sistem norma. Seperti yang terdapat pada 
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang termuat di alenia ke IV. 

GLOSARIUM 
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Dimensi realistis : suatu ideologi harus mampu mencerminkan sebuah 
realitas hidup serta berkembang dalam masyarakat 

Demokrasi : kerakyatan  

Defacto: pengakuan yang diakui 

 

E 

Eksekutif : administratif  

Equality before the law : adalah persamaan dihadapan hukum

 

F 

Fasisme : suatu sikap nasionalisme yang berlebihan dan merupakan suatu 
paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah 
bangsa lain 

Fundamental : dasar yang merujuk  

Fluktuatif : Ketidaktetapan corak demokrasi yang dijalankan di Indonesia.

 

G 

Groundwet (Belanda) : Undang-Undang Dasar  

Ground : UU yang menjadi dasar  

Groundgezets :aturan dasar 

 

H 
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I 

Impartial judge : adalah independensi peradilan

 

J 

Judicial independence’ : adalah kemerdekaan peradilan 

Judicial account-ability : adalah akuntabilitas peradilan

 

K  

Komunisme : memandang manusia pada hakikatnya merupakan makhluk 
sosial yang memiliki tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis 
dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat 
produksi dan tidak ada kelas sosial 

Konstitusi: UUD  

Konstitusional: perilaku politik  

Konstituante: Dewan Perwakilan  

Korupsi: menyalahgunakan kepercayaan publik  

Kolusi: perbuatan tidak jujur (gratifikasi) 

Konsolidasi: usaha untuk menyatukan  

Kekuasaan : Kewenangan untuk menjalankan suatu hal, yang diperoleh 
seseorang atas jabatan yang diberikan kepadanya. 

Keputusan Kolektif : Merupakan keputusan bersama yang disepakati. 

Kelompok kepentingan : Kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan 
tertentu untuk kepentingan pribadi yang mencoba mempengaruhi 
penetapan kebijakan pemerintah. 
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Kepentingan sosial : Segala hal yang dibutuhkan oleh rakyat.

 

 L 

Liberalisme : merupakan pemahaman dimana dikehendakinya adanya 
suatu tatanan dunia yang dibangun atas dasar kesetaraan, kebebasan, 
individualisme serta rasionalitas 

Legislatif : badan tertinggi 

 

M 

Magna Charta: piagam/dokumen resmi yang berisi tuntutan-tuntutan 
rakyat Inggris  

Multiinter pretabble: ditafsirkan lebih  

Monarki absolut : Bentuk pemerintahan dengan kekuasaan dijalankan 
secara penuh oleh seorang raja.

 

N  

Nepotisme: faktor kedekatan 

 

O 

Otoriter: kekuasaan  

Oligarki (Yunani): bentuk pemerintahan 

 

P 

Parlementer: sebuah sistem pemerintahan 
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Prakondisi : Kondisi yang dapat dijadikan landasan agar proses demokrasi 
dapat diterapkan. 

Pemilihan umum langsung : Pemilih secara langsung dapat memberikan 
suaranya dalam proses pemilihan pejabat politik. 

Pandangan hidup : Pedoman yang selalu dijadikan rujukan dalam menjalani 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Prinsip Kesetaraan : Adanya pengakuan atas persamaan hak-hak asasi 
manusia seluruh rakyat. 

Partisipasi masyarakat : Keterlibatan masyarakat di semua aspek 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

 

Q 

 

R 

Referendum (latin): proses pemungutan suara semesta  

Reformasi: pembaharuan/perbaikan  

Ratio legis : adalah dasar dari suatu peraturan 

Referendum : Proses pemungutan suara untuk mengambil keputusan 
politik.

 

S 

Sosialisme : suatu paham yang menjadikan kebersamaan sebagai tujuan 
hidup manusia dan mengutamakan berbagai aspek kehidupan Bersama 
manusia 

Sentralisasi: kewenangan pemerintah pusat  
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Stakeholders : Pihak pemangku kepentingan yang menduduki jabatan 
dalam pemerintahan.

 

T 

Tujuan negara : bagaimana negara dapat tertata dengan baik untuk 
mengatur berbagai aspek kehidupan untuk mencapai tujuan yang telah 
dicita-citakan 

Trias Politika: pemisahan kekuasaan  

The rule of law : adalah negara hukum

 

U 

Undang-Undang : Aturan yang telah disepakati bersama antara pemerintah 
dan rakyat dan sifatnya mengikat.

 

V 

Verfassung (Jerman) : konstitusi / UUD 

 

W 

 

X 

 

Y 

Yudikatif: Lembaga kehakiman 
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